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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab 
Nama HurufLatin Nama 

 alif ا

 

Tidak 

 

 

 

 

 

tidak dilambangkan 

 ب 
 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 
 

ta 

 

t 

 

te 

 ث 
 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

 

Jim j 

 

je 

 ح 

 

ḥa 

 

ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 
 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 
 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 
 
 
 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 
 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 
 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 
 

Ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 
 

Ḍad 

 

Ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 
 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 
 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 
 

„ain 

 

„ 

 

apostrof terbalik 

 غ 
 

gain 

 

g 

 

ge 

 ف 
 

fa 

 

f 

 

ef 

 ق 
 

qaf 

 

q 

 

qi 

 ك 
 

kaf 

 

k 

 

ka 

 



 
 

x 
 

 ل
 

Lam 

 

l 

 

el 

 م 
 

Mim 

 

M 

 

em 

 ن 
 

Nun 

 

N 

 

en 

 و 
 

Wau 

 

W 

 

we 

 هػ 
 

Ha 

 

H 

 

ha 

 ء 
 

Hamzah 

 

‟ 

 

apostrof 

 ى 
 

Ya 

 

Y 

 

ye 

  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‟). 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fatḥah a a  َا 
kasrah i i  َا 
ḍammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fatḥah dan yā‟ 

 

ai a dan i َْْـى 
 

fatḥah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْْ



 
 

xi 
 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَْ 

لَْهَـوْْ   : haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 

Contoh: 

 māta :    مـاَتَْ

 ramā : رَمَـى

 qīla : قـِيْـلَْ 

 yamūtu : يـَمـوُْتُْ

 
 

4. Ta’marbūṭah 

Transliterasi untuk ta‟marbūṭah ada dua, yaitu: ta‟marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan  ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta‟marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‟marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta‟marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fatḥah dan alif  atau yā‟  

yyya>‟ 
ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

ḍammah dan wau 

 

 ــُـو

ā 

 ū 

a dan garis di atas 

 Kasrah dan yā‟ 

 

 ī i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ــِـــى
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ْالَْ طْفَالِْرَوْضَـةُْ  : rauḍah al-aṭfāl 

ْالَـْفـاَضِــلَْالَْْ ةُْـمَـدِيـْنـَةُْ  : al-madīnah al-fādilah 

ةُْالَْـحِـكْـمَــ  : al-ḥikmah 

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd  yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبـّـَناَْ

 najjainā : نـَجّـيَْــناَْ

قْ الَــْحَـ  : al-ḥaqq 

 nu“ima : نُـعّــِمَْ

 aduwwun„ : عَـدُوْ 

 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī). 

Contoh: 

 Alī  (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَـلـِىْ 

 Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَـرَبــِىْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.                         Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) : الَشَّـمْـسُْ

ةُْالَزَّلــْزلَــَ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ةُْالَــْفَـلْسَـفَْ  : al-falsafah 

 al-bilād : الَــْبـــِلَادُْ

 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُـرُوْنَْتـأَْْ  : ta‟murūna 

 „al-nau : الَــنَّـوْعُْ

 syai‟un : شَـيْءٌْ

 umirtu : أمُِـرْتُْ

 

 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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Fi- ẓilal al-Qur‟ ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

  dinullāh  دِيـنُْْاللهِْ

للِْبِْ  billāh   

 

Adapun ta‟marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-

Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

 

Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh هُـمْْفِْْرَحـــْمَةِْاللهِْ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī  bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila f īh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsī 

Abu Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al- Ḍalāl 

 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū  wa ta„ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H =  Hijrah 

M =  Masehi 

SM =  Sebelum Masehi 

l. =  Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaid, 
Naṣr Ḥāmid Abū)  
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w. =  Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 
 

Untuk karya ilmiyah berbahasa  Arab, terdapat beberapa singkatan berikut; 

 صفحة = ص

 بدون مكان = دم

 صلى الله عليه وسلم = صلعم

 طبعة = ط

 بدون ناشر = دن

لى أ جرها  = الخ /  ا  لى أ جره    ا   

 جزء = ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

ABSTRAK 

Nama    : Sri Ujiana Putri 

Nim   : 80500218020 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Judul tesis : Kajian Bisnis Berbasis Sharia Enterprise Theory  

(Studi pada Rumah Jahit Akhwat Makassar) 

 

 

Tesis ini bertujuan untuk mengungkap bisnis yang dikelola oleh RJA , 

mengungkap implementasi akuntabilitas yang berbasis SET dalaam bisnis RJA, 

dan mengungkap peranan akuntabilitas berbasis SET dalam perkembangan bisnis 

RJA 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Sujek penelitian ini adalah owner dan karyawan bisnis RJA serta 

pelanggan RJA. Sampel yang dijadikan informan penelitian ini sebanyak 10 

orang. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RJA mengelola bisnisnya 

senantiasa memperhatikan nilai-nilai islam, ini terlihat  dalam SOP karyawan 

maupun aturan-aturannnya senantiasa memperhatikan hukum muamalah. 

Akuntabilitas berbasis Sharia Enterprise Theory (SET) berusaha diterakan dalam 

bisnis RJA walaupun belum seutuhnya, dan laporan keuangannya belum 

menyajikan Value Added Statement sebagai salah satu unsur laporan keuangan 

SET.  Akuntabilitas berbasis SET memiliki peranan penting dalam perkembangan 

bisnis RJA bukan hanya dari sisi materi namun dari sisi mental dan spiritual juga. 

Impilikasi penelitian ini adalah agar owner dan karyawan senantiasa 

meningkatkan pengetahuan tentang bisnis syariah dan tetap melestarikan nilai-

nilai islam yang dijadikan identitas kehidupan seorang muslim. 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Bisnis, SET, RJA 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia adalah makhluk yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari dengan bekerja keras. Bekerja merupakan suatu upaya sungguh-

sungguh dengan mengerahkan seluruh asset mengaktualisasikan diri, serta 

menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat.
1
 Dengan kata lain, manusia 

bekerja untuk me-manusiakan dirinya karena bekerja adalah aktivitas dinamis dan 

mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
2
 

Kita ketahui bersama bahwa pekerjaan terbagi atas dua yakni bekerja 

secara formal yang  didapatkan dengan bekerja di tempat orang lain yang 

usahanya sudah berkembang serta memiliki aturan-aturan tertentu dan bekerja 

secara informal di-mana seseorang bekerja dengan mengatur jam kerja dan apa 

yang dikerjakan sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing.
3
 

Salah satu wujud bekerja secara informal adalah dengan berbisnis. 

Kehidup-an sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis 

merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.
4
 Kegiatan bisnis  sangat 

                                                           
1
Idri, Hadis Ekonomi:Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta : Prenadamedia, 

2015 ), h.289. 
2
Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insanii Press,2002), 

h.18. 
3
Dyas Nur Fajrina, Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim, 

Skripsi, 2015 
4
Idri, Hadis Ekonomi:Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta : Prenadamedia, 

2015 ), h.289. 
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berimpilikasi terhadap kehidupan manusia baik  dalam skala individu, sosial, 

regional, nasional maupun internasional.
5
 Sebagai kegiatan yang menghasilkan 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, pola dan perilaku 

bisnis telah banyak menjamur hamper diseluruh lapisan masyarakat, baik 

kalangan atas,menengah dan kalangan bawah. Hal yang diharapkan tentu saja 

adalah mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan 

masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk 

memenuhinya dan keuntungan (profit) menjadi suatu keniscayaan dalam 

berbisnis.
6
 

Sejarah mencatat, bagaimana Rasulullah saw yang dilahirkan disuatu 

masyarakat yang maju dalam hal bisnis. Adanya dukungan internal dan eksternal 

sehingga beliau tumbuh menjadi sosok pebisnis yang handal. Tentu saja Islam 

sebagai agama yang sempurna juga telah mengatur para penganutnya dalam setiap 

sendi kehidupan, termasuk didalamnya pemenuhan kebutuhan hidup (ekonomi) 

baik di dalam Alquran maupun Hadis yang memberikan kebebasan kepada 

ummat-nya menghasilkan mata pencaharian yang halal dan baik. Sebagaimana 

dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 275. 

…. ْ
 
ُْٱلۡبـَيۡعَْوَحَرَّمَْٱلربَِّـوٰاْ   … وَأَحَلَّْٱللََّّ

Terjemahnya: …Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….
7
. 

Dan dalam QS. Al-Jumuah/62 : 10. 

                                                           
5
Norvadewi, Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, 

Jurnal, 2011. 
6
Dyas Nur Fajrina, Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah pada Wirausaha Muslim, 

Skripsi, 2015. 
7
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan  Terjemahannya  (Banten:CV.Alfatih Berkah 

Cipta, 2012). h.47. 
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َ كَثيِس   كُسُواْ ٱللََّّ ِ وَٱذأ مِ ٱللََّّ تغَىُاْ مِه فَضأ ضِ وَٱبأ زَأ هَىٰةُ فَٲوتشَِسُواْ فِي ٱلۡأ هِحُىنَ  نَّعهََّكُمأ  افَإذِاَ قضُِيتَِ ٱنصَّ   تفُأ
 

Terjemahnya: 

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.

8
 

 

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa kebebasan bekerja dan berusaha 

adalah salah satu prinsip fundamental Islam. Menjadi pribadi yang bermanfaat 

adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dengan 

bekerja  maka  seseorang bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri 

sendiri tetapi juga bagi orang lain. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Isra/17 : 7. 

 إِنْ أحَْسَىْتمُْ أحَْسَىْتمُْ لِۡوَْفسُِكُم
Terjemahnya: Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi 

diri kalian sendiri.
9
 Selanjutnya Rasulullah saw, bersabda: 

كَْانَْاللهْفِْحَاجَتِه كَْانَْفِْحَاجَةِْأَخِيهِ ِِ مَنْ  
Artinya: Barangsiapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan mem-

bantu keperluannya.” (Muttafaq „alaih)
10

 

Berangkat dari dalil di atas, fenomena saat ini  semakin banyak pengusaha 

muslim yang mencari keuntungan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

dirinya sendiri tetapi juga untuk membantu orang lain. Hal tersebut sangat 

berkaitan dengan suatu konsep SET ( Sharia Enterprise Theory) yang dibangun 

berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, yang lebih menghendaki 

keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik.
11

  

                                                           
8
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan  Terjemahannya  . h.553 

9
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan  Terjemahannya . h.282 

10
HR.Bukhari 2442 dan HR.Muslim 2580 

11
Iwan Triyuwono, Mengangkat ”SING LIYAN ” Untuk Formulasi Nilai Tambah 

Syari‟ah, Jurnal, 2007 
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SET memberikan pertanggungjawaban utamanya kepada Allah 

(Akuntabilitas horizontal) kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggung-

jawaban kepada manusia dan lingkungan alam (Akuntabilitas vertical). Konsep 

pertanggungjawaban yang ditawarkan dalam teori ini bukan sekedar 

pengembangan konsep pertanggungjawaban enterprise theory, namun sebagai 

hasil dari premis SET yang memiliki karakter transedental dan teleological.
12

 

Dalam pandangan SET, stakeholders sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk 

mengelola sumberdaya dan mendistrbusikannya pada seluruh makhluk dimuka 

bumi secara adil.
13

  

Banyak pengusaha muslim zaman ini, yang mencoba menjalankan 

bisnisnya berbasis SET. Namun pengusaha muslim tersebut  tidak sedikit yang 

gulung tikar dalam usahanya. Lain halnya dengan Rumah Jahit Akhwat atau biasa 

disingkat RJA semakin berkembang, RJA lahir dari suatu kesadaran bahwa 

semakin banyak muslimah yang membutuhkan pakaian yang syar‟i. Bisnis 

pakaian dan aksesoris muslimah ini semula berbentuk rumah yang menerima 

pesanan jahitan dari konsumen. Kini menjadi butik dengan brand produksi sendiri 

juga kerjasama dengan brand yang lain dan sudah memiliki 7 cabang yang 

tersebar di pulau Sulawesi. Dengan pencapaian omset perbulan sebesar 1 milyar. 

Keunikan bisnis ini dibanding bisnis yang lain adalah bisnis ini merupakan bisnis 

keluarga yang didirikan dengan modal sendiri tanpa bantuan bank.
14

 

                                                           
12

Iwan Triyuwono,Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori (Cet.IV;Depok: 

PT Rajagrafindo persada,2015), h.358 
13

Siti Amerieska, Gugus Irianto, dan Didied P. Affandy,” Akuntabilitas pada Baitul Maal 

Wat Tamwil ditinjau dari perspektif shari‟ate enterprise theory” Ekonomi dan keuangan Islam 2, 

no.1 (Januari 2012). 
14

Zakiyah Kartini (32 tahun), owner RJA Makassar, wawancara, Makassar, 22 Juli 2019. 
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Karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

perkembangan Rumah Jahit Akhwat, apakah SET secara utuh telah diterapkan 

dalam bisnis tersebut atau hanya sebagian saja.  dengan ini peneliti mengusung 

judul kajian bisnis berbasis Sharia Enterprise Theory (Studi pada Rumah Jahit 

Akhwat Makassar). Penelitian mengenai SET telah banyak diteliti oleh peneliti-

peneliti terdahulu. Perbedaan dengan penelitian ini lebih merujuk pada sebuah 

lembaga bisnis syariah yang menerapkan SET dalam aktivitas bisnisnya. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, 

serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam penelitian ini yang 

berjudul “Kajian Bisnis Berbasis Sharia Enterprise Theory (Studi pada Rumah 

Jahit Akhwat Makassar)”, maka penulis memandang perlu memberikan 

pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau 

himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut: 

1. SET (Sharia Enterprise Theory). Sharia Enterprise Theory adalah teori 

yang menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah 

menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Manusia 

disini hanya sebagai wakil-Nya yang memiliki konsekuensi patuh 

terhadap semua hukum-hukum Allah. Sehingga sebagai penerima 

amanah wajib mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada 

pemberi amanah (akuntabilitas horisontal) dan seluruh makhluk dimuka 

bumi baik manusia maupun alam (akutabilitas vertikal).  
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2. Rumah Jahit Akhwat Makassar. Rumah Jahit Akhwat adalah salah satu 

bisnis yang ada  di Makassar tepatnya di Antang Raya yang   

memproduksi pakaian muslim maupun muslimah berupa Jubah atau 

Gamis, Baju koko, aneka jilbab, dan lain-lain. Kemudian 

memasarkannya langsung kepada konsumen. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan 

masalah terkait kajian bisnis berbasis Sharia Enterprise Theory pada Rumah Jahit 

Akhwat di Makassar sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep bisnis RJA? 

2. Bagaimana konsep akuntabilitas berbasis SET dalam sistem bisnis RJA? 

3. Bagaimana peranan akuntabilitas berbasis SET dalam perkembangan 

bisnis RJA? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu terkait dengan SET telah banyak dilakukan, diantara-

nya: 

1. Analisis Penerapan Sharia Enterprise Theory pada laporan keuangan 

menurut PSAK 101 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri) oleh Nurul 

Barkah.
15

 Penelitian ini menganalisis hasil penerapan Sharia Enterprise 

Theory yaitu dengan penerapan laporan nilai tambah pada laporan 

keuang-an khususnya perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan 

                                                           
15

 Nurul Barkah, “Analisis Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Laporan Keuangan 

Menurut PSAK 01 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)” Thesis (Bandung:Perpustakaan 

Universitas Pendidikan Indonesia 2014) 
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metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan penerapan SET melalui 

penerap-an nilai tambah pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2010, 

2011, dan 2012. Penerapan nilai tambah menghasilkan informasi 

mengenai total produktivitas perusahaan serta kontribusi dari masing-

masing pihak yang terlibat dalam mengelola sumber daya perusahaan. 

Laporan nilai tambah bukan sebagai pengganti dari laporan laba rugi 

melainkan sebagai laporan keuangan tambahan atau pelengkap. 

2. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dalam sudut 

pandang Sharia Enterprise Theory periode tahun 2014 (studi pada bank 

Muamalat dan Bank BNI Syariah) oleh Mega Putri Mayang Puspitasari.
16

  

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan perbankan 

syariah berbasis pada konsep teori perusahaan. Dengan menggunakan 

studi kasus laporan tahunan berdasarkan item pengungkapan tanggung 

jawab sosial sesuai teori perusahaan syariah. 

3. Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan 

Syariah ditinjau dari Sharia Enterprise Theory pada PT.Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pemekasan. Oleh 

Syamsiah, Yudhanta Sambharakhresna, dan Nurul kompyurini.
17

 

Aplikasi Konsep Sharia Enterprise Theory dalam Implementasi CSR di 

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pemekasan dapat dilihat dalam upaya 

                                                           
16

 Mega Putri Mayang Puspitasari,”Penerapan Tanggung Jawab Social Perbankan Syariah 

dalam Sudut Pandang Shariah Enterprise Theory periode tahun 2014 Studi pada Bank Muamalat 

dan Bank BNI Syariah” Ekonomi Akuntansi  3, No.3 (2017). 
17

Syamsiah, Yudhanta Sambharakhresna, dan Nurul kompyurini,” Kajian  Implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah ditinjau ari Shariah Enterprise Theory 

pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pemekasan” Infestasi  9, no.1 

(2013) 
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bank untuk me-menuhi prinsip syariah dengan kegiatan yang berkaitan 

dengan keagamaan diantaranya memberi bantuan sarana ibadah, bantuan 

acara tilawah, dan sebagainya. 

4. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif 

Sharia Enterprise Theory oleh Omi Pramiana dan Nur Anisah.
18

 

Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui implementasi Corporate Social 

Respon-sibility (CSR) pada BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu 

Sumobito Jombang apakah sudah sesuai dengan perspektif  Syariah 

enterprise Teori. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, 

sumber data diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasilnya 

menunjukkan bahwa implementasi CSR pada BMT Maslahah kantor 

Cabang Pembantu telah dilakukan sesuai dengan SET. 

5. Akuntabilitas pada Baitul Maal Wat Tamwil ditinjau dari perspektif 

shari‟ate enterprise theory oleh Siti Amerieska, Gugus Irianto, dan Didied 

P. Affandy.
19

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas 

yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan mikro Islam, yaitu BMT. 

Suatu studi mendalam terhadap BMT Kanindo di Malang Jawa Timur 

dilakukan sebagai studi kasus pada penelitian ini. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa praktek akuntabilitas di BMT Kanindo bertentangan 

dengan SET. 

                                                           
18

Omi Pramiana dan Nur Anisah,” Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

dalam perspektif Shariah Enterprise Theory” EKSIS 13, no.2 (Oktober 2018) h.169. 
19

Siti Amerieska, Gugus Irianto, dan Didied P. Affandy,” Akuntabilitas pada Baitul Maal 

Wat Tamwil ditinjau dari perspektif shari‟ate enterprise theory” Ekonomi dan keuangan Islam 2, 

no.1 (Januari 2012). 
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Dari beberapa bacaan tentang SET, belum ada yang melakukan 

penelitian tentang penerapan SET dalam bisnis. Semua penelitian yang 

ditemu-kan sebagian besar implementasi SET dalam laporan 

pertanggungjawaban perbankan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan memahami bagaimana konsep bisnis Rumah Jahit 

Akhwat. 

2. Mengetahui konsep akuntabilitas berbasis SET dalam sistem bisnis RJA 

3. Mengetahui dan memahami bagaimana dampak akuntabilitas berbasis  

SET dalam perkembangan bisnis RJA. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat 

memberikan, baik secara, maupun nin-ilmiah: 

1. Kegunaan Ilmiah. Sebagai penelitian ilmiah, penelitian ini diharapkan 

berperan dalam upaya kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

upaya pengembangan bisnis dengan menerapkan SET. Selain itu, semoga 

penelitian ini  dapat berkontribusi dalam peningkatan wawasan dan 

khazanah pengetahuan khususnya ekonomi syariah. 

2. Kegunaan Praktis. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi rujukan 

dan masukan serta petunjuk praktis bagi penulis dan peneliti yang meng-

kaji upaya perkembangan bisnis. 
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BAB II 

 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Perkembangan Bisnis 

 

Sebelum memahami bisnis, maka perlu mengetahui apa yang dimaksud  

dengan bisnis. Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang atau jasa dalam 

rangka saling memberi keuntungan atau saling memberi manfaat. Makna dasar 

dari kata bisnis  “the buying  and selling of goods services”.
20

 J.S. Nimpoena 

berpendapat, bisnis dapat dibedakan dalam makna sempit dan makna yang luas, 

dalam pengertian yang sempit bisnis tidak lain dari fiksi dan dalam arti yang luas 

bisnis merupakan usaha yang terkait erat dengan dunia ekonomi dan politik. Hal 

ini karena ekonomi dan politik merupakan dua hal yang saling tergantung dan 

mencerminkan kondisi dan aktivitas usaha suatu masyarakat.
21

 

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis merupakan 

segala aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok atau perusahaan dalam 

menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan 

mencari keuntungan atau manfaat. Bisnis mencakup seluruh aspek kegiatan yang 

menyediakan dan menyalurkan produk dalam bentuk barang maupun jasa melalui 

saluran produktif, mulai dari pengadaan bahan baku (input), proses produksi, 

hingga menghasilkan sebuah produk (output) serta proses pemasaran produk yang 

dihasilkan. 

                                                           
20

Francis Tanri, Pengantar Bisnis (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 4. 
21

Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis(Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 4. 
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Kemajuan teknologi dan perkembangan sistem pabrik pada pertengahan 

abad ke-18 merupakan salah satu penyebab terjadinya revolusi industri yang 

berimbas pada perubahan sistem produksi produk yang awalnya dilakukan di 

rumah dengan memproduksi satu jenis produk dengan jumlah terbatas menjadi 

penempatan bahan baku dan para pekerja serta mesin baru pada suatu tempat 

(perusahaan) untuk memproduksi produk dalam jumlah massal.
22

 

Dengan produksi massal maka memungkinkan perusahaan memangkas 

aktivitas dan biaya yang tidak dibutuhkan serta mendapatkan bahan baku dengan 

harga relatif murah dengan membeli bahan baku dalam jumlah besar. Hal ini pula 

mendorong para karyawan untuk meningkatkan kemampuan spesialisasi dan per-

usahaan terus melakukan pengembangan dengan melakukan research and 

development. 

1. Era Entrepreneurial 

Abad ke-19, perbankan AS mulai memberikan kebebasan bagi bisnis 

domestik di pasar modal Eropa. Kebijakan ini didukung dengan adanya kemajuan 

dalam transportasi kapal uap dan perkembangan perusahaan kereta api yang 

memudahkan transportasi dan pengangkutan produk-produk ke sejumlah pasar di 

Eropa.
23

 

Banyaknya wirausahawan (enterpreneur) yang  muncul membuat AS 

menekankan filsafat laissez faire (biarlah berbuat) dimana pemerintah harusnya 

tidak ikut campur dalam kegiatan individu-individu masyarakat, baik dari segi 

perekonomian maupun dari segi politik kecuali jika terjadi bahaya.
24

 Pengambilan 

                                                           
22

Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Cet. IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 22. 
23

Sunarto, Bisnis (Cet. I; Yogyakarta: Amus, 2003), h. 25. 
24

Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Cet. 18; Yogyakarta: Kanisius, 

2011), h. 112. 
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risiko dan kewirausahaan menjadi tanda atas praktik agresif yang membentuk 

beberapa perusahaan besar.
25

 

Munculnya perusahaan-perusahaan besar, meningkatkan standar hidup dan 

menjadikan sebagai suatu kekuatan. Namun perekonomian seperti itu menyulitkan 

para pesaing untuk memasuki pasar karena perusahaan besar cenderung  bebas 

melakukan monopoli. Hal ini menyebabkan muncul berbagai kritik sebagai upaya 

melawan praktik tidak etis dan perjuangan yang tidak diatur untuk memperoleh 

kekuasaan dengan cara meminta pemberlakuan undang-undang anti trust 

(antitrust law) dan penghentian praktik monopoli.
26

 

2. Era Produksi 

Konsep spesialisasi dan produksi massal yang berawal pada zaman 

revolusi industri sekitar abad ke-20. Saat itu banyak manajemen yang berfokus 

pada proses produksi, terutama dikalangan para pembuat teori manajemen ilmiah 

yang ber-kembang awal tahun 1900. Tujuan para manajer adalah meningkatkan 

efisiensi produksi dengan cara terbaik, yaitu proses produksi yang efektif dan 

produktif oleh para pekerja dalam mengerjakan tugas dengan hati-hati dan teliti.
27

 

Tahun 1913, Hendry Ford,
28

  memperkenalkan perakitan bergerak yang 

mengarah pada era produksi yang sebagian besar fokus pada efisiensi manufaktur. 

Hendry Ford meningkatkan produktivitas dan menekan harga dengan cara 

penerap-an stasiun kerja tetap, peningkatan spesialisasi tugas, dan memindahkan 

                                                           
25

Sunarto, Bisnis (Cet. I; Yogyakarta: Amus, 2003), h. 27. 
26

Wahyu Purhantara,”K epemimpinan Bisnis Indonesia di Era Pasar Bebas”,Ekonomi dan 

Pendidikan 7,no.1 (April 2010) 
27

M Puad, dkk, Pengantar Bisnis (Cet VI; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 

142. 
28

Rendi Indra Susanto,”Analisis Strategi Pengembangan Bisnis pada PT.Patrisaka”, 

Agora 5, no.1 (2017) 
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pekerjaan kepada mesin. Dengan cara itu pula membuat mobil dapat dijangkau 

oleh orang kelas menengah. 

Ada dua unsur yang perlu diperkuat jika ingin menyeimbangkan sistem 

perekonomian yaitu penguatan pemerintah dan tenaga kerja yang terorganisir. 

Dewasa ini bisnis, pemerintah dan tenaga kerja sering disebut oleh para ekonom 

dan politikus sebagai tiga Countervailing Power (kekuatan dengan keinginan 

yang bertolak belakang). 

3. Era Pemasaran 

Pasca Perang Dunia II, permintaan untuk barang-barang konsumen yang 

tertekan karena kekurangan akibat dari peperangan sehingga memicu meningkat-

nya produksi, kemajuan teknologi dan standar hidup mulai meningkat. Saat itu 

filsafat bisnis mulai berkembang meski masih dalam tataran konsep pemasaran, 

yang sebelumnya bisnis hanya berorientasi pada produksi bisnis lain, apa yang 

diinginkan oleh pelanggan atau hanya memproduksi apa yang ingin diproduksi 

oleh para pemilik pabrik atau produsen. Menurut konsep pemasaran, bisnis 

bermula dari permintaan pelanggan atau konsumen, selanjutnya produsen barang 

atau jasa menetapkan dan menyiapkan yang sesuai keinginan konsumen.
29

 

4. Era Global 

Globalisasi merupakan fakta kehidupan bagi kebanyakan bisnis saat ini, 

dimana komunikasi dan transportasi semakin baik. Hal ini mendorong efisiensi 

metode-metode internasional untuk pembiayaan produksi, distribusi dan 

                                                           
29

M Mursyid, Manajemen Pemasaran (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 3-5. 
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pemasaran produk barang atau jasa sehingga mimicu perluasan wilayah 

pemasaran.
30

 

Tidak dapat dipungkiri banyak bisnis lokal yang tidak mampu bersaing 

dengan para pebisnis asing yang masuk dalam rangka perluasan pasar. Hal ini me-

maksa para pebisnis lokal memotong biaya, meningkatkan efisiensi biaya dan 

mem-perbaiki kualitas produk. 

5. Era Internet 

Peralihan abad ke-21 awal mula masuknya era internet yang diperkirakan 

akan terus berkembang hingga ratusan juta pengguna. Hampir seluruh lapisan 

masyarakat akan merasakan dan menikmati fasilitas internet. Bahkan di masa 

sekarang masyarakat tidak perlu lagi datang ke toko-toko atau pasar untuk 

berbelanja, cukup menggunakan fasilitas internet untuk memilih dan memesan 

barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian barang tersebut akan dikirim ke 

alamat pembeli tanpa harus meninggalkan rumah. 

Ada tiga cara internet mempengaruhi dunia bisnis, yaitu sebagai berikut:
31

 

a) Internet akan meningkatkan perdagangan secara drastis diseluruh sektor 

perekonomian baik dibidang jasa maupun produk barang. Internet akan 

mempermudah pertumbuhan perdagangan dengan memperluas area atau 

jangkauan perdagangan. 

                                                           
30

Suryadi Prawiro Sentono, Pengantar Bisnis Modern; Studi Kasus Indonesia dan 

Analisis  Kuantitatif (Cet II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 30. 
31

Afifatur Rohimah,”Era Digitalisasi Media Pemasaran Online dalam Gugurnya Pasar 

Ritel Konvensional” Ilmu Komunikasi 6,no.2 (Maret 2018) 
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b) Internet akan memberi kesempatan bagi seluruh bisnis baik bisnis besar 

maupun bisnis kecil untuk memperkenalkan produk mereka secara 

menyeluruh kepada masyarakat. 

c) Internet memiliki potensi untuk menghubungkan “networking”  antara bisnis 

yang satu dengan yang lainnya “business to business network” secara efektif 

dan efisien. 

  

B. Tujuan dan Kegiatan Bisnis 

 

Hampir setiap bisnis yang dilakukan pasti akan berusaha untuk memper-

tahankan kelangsungan hidup dan aktivitas bisnisnya. Hal ini sangat wajar, karena 

tujuan bisnis akan dicai jika bisnis tetap bertahan hidup bahkan akan berkembang 

melebihi tujuan awal dibangunnya sebuah bisnis.
32

 

Agar tetap beroperasi dan bertahan, setiap bisnis harus memiliki tujuan 

yang menjadi motivasi dan semangat para pelakunya. Ada beberapa tujuan bisnis, 

namun pada umumnya meliputi:
33

1) memperoleh keuntungan (profit); 2) 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan; 3) pertumbuhan perusahaan; 

dan 4) tanggung jawab sosial. 

Saat ini tanggung jawab sosial perlu menjadi perhatian bersama bagi para 

pelaku bisnis, misalnya pengendalian polusi, menjaga kelestarian alam, meng-

hapuskan praktik-praktik diskriminasi dan penghematan energi. Misalnya sebuah 

perusahaan yang menyiapkan makanan cepat saji yang memproduksi limbah 

kertas dan plastik, mulai menggunakan mesin penghancur untuk mendaur ulang. 

                                                           
32

O.P. Simorangkir, Etika: Bisnis Jabatan dan Perbankan (Cet. I; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003),h. 21-22. 
33

 Wahyu Purhantara,”Kepemimpinan Bisnis Indonesia di Era Pasar Bebas” Ekonomi dan 

Pendidikan  7, no.1 (April 2010) 
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Meskipun kelangsungan hidup, pertumbuhan dan tanggung jawab sosial 

merupakan tujuan yang penting, namun tujuan yang paling penting bagi suatu 

bisnis adalah memperoleh keuntungan (profit). Keuntungan yang besar 

memudahkan bisnis untuk menjaga kelangsungan  hidup, pertumbuhan dan 

melakukan tanggung jawab sosial. 

 Keuntungan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu keuntungan bisnis dan ke-

untungan ekonomis. Keuntungan bisnis merupakan selisih antara pendapatan 

(penghasilan) dengan pengeluaran (biaya-biaya), atau selisih antara harga jual 

dengan seluruh biaya produksi dan penjualan termasuk pajak.
34

 

Namun untuk mendapatkan keuntungan besar dalam bisnis perlu meng-

hadapi risiko yang besar pula. Semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, maka 

semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan.
35

 Karena itu, faktor risiko 

perlu diperhitungkan  dengan matang. Keuntungan bisa dicapai dengan 

mengambil risiko memasuki pasar baru atau menghadapi persaingan dengan 

bisnis lain. Selain itu, keuntungan bisa dicapai dengan adanya manajemen yang 

baik dalam pengelolaan sumber daya manusia (staffing), teknologi, bahan baku 

dan  modal. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan 

staffing yang efisien dapat memicu keuntungan yang memuaskan. Meskipun 

demikian, faktor besarnya industri dan bisnis serta lokasi strategis juga 

mempengaruhi besar kecilnya keuntungan.
36

  

                                                           
34

Malik Cahyadi dkk,”Industri Perdaganngan di Indonesia:Perkembangan dan kinerja” 

Ekonomi Perdagangan 17, no.2 (2017)  
35

Ariani dan Mohamad Nur Utomo,”Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di Kota Tarakan” Organisasi dan  Managemen 13, no.2 (September 2017) 
36

Kasmir dan Jafar, Studi Kelayakan Bisnis (Cet. VII; Jakarta: Prenada Media Grup, 

2010), h. 10 
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Ruang lingkup kegiatan bisnis sangat luas, akan tetapi kegiatan bisnis 

dapat digolongkan  menjadi tiga bagian, yaitu:  

1. Aktivitas Produksi 

Secara umum produksi merupakan setiap aktivitas yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang dibedakan atas produksi primer, sekunder dan 

tersier.
37

 

Produksi primer merupakan aktivitas bisnis yang langsung menggali atau 

menarik sumber daya alam, misalnya bisnis pertambangan, bisnis perikanan yang 

mengambil ikan langsung dari laut, pertanian yang menanam tanaman dan 

memanennya, dan aktivitas penebangan pohon di hutan untuk dijadikan papan. 

Produksi tingkat sekunder meliputi proses pengolahan sumber daya alam 

atau bahan mentah (Bahan Baku) menjadi sebuah produk. Misalnya logam diubah 

menjadi peralatan rumah tangga, kapas diubah menjadi benang dan pakaian, kayu 

diubah menjadi meubel dan lain sebagainya. Adapun produksi tingkat tersier pada 

umumnya berupa penyediaan jasa, misalnya penyediaan jasa transportasi, jasa 

telekomunikasi, jasa pengiriman, jasa keuangan, jasa penginapan dan lain sebagai-

nya. 

2. Aktivitas Distribusi 

Disrtribusi pada umumnya diketahui sebagai proses pemindahan produk 

dari produsen ke konsumen yang meliputi penyimpanan dan penyaluran bahan 

mentah, pengepakan dan penyaluran barang jadi, persediaan dan  transportasi 

kepada pemakai akhir. 

                                                           
37

M. Yacob Ibrahim, Studi Kelayakan Bisnis (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

118. 
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Distribusi mencakup semua kegiatan pemindahan barang, baik itu yang 

dari pemasok ke perusahaan, atau pemindahan barang yang ada di bagian 

penyimpanan barang, pengepakan, sampai ke pemakai akhir. Sistem distribusi ada 

dua macam yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung 

sangatlah efektif dan efisien. Misalnya Para petani menjual barangnya ke ibu 

rumah tangga. Tapi zaman sekarang ini banyak yang menggunakan distribusi 

yang tidak langsung. Misalnya perusahaan mendistribusikan barangnya melalui 

pedagang-pedagang besar dan pengecer untuk disalurkan ke konsumen. Distribusi 

berguna untuk mem-perluas jaringan pasar dan mempermudah konsumen pada 

saat membutuhkan barang. 

Sistem distribusi yang baik dalam bisnis industri, akan memberi kontribusi 

kepada pemakai dalam memperluas pasar, yang akan menambah efektifitar pe-

nyimpanan barang di gudang.  Dengan sistem distribusi yang baik, barang akan 

mudah diperoleh hanya pada saat dibutuhkan. Sistem disrtibusi yang efektif 

sangat diperlukan dalam menjaga ketersediaan produk yang akan dipasarkan, 

terlebih produk yang paling sering dibelanja misalnya produk-produk primer dan 

sekunder. 

3. Aktivitas Konsumsi 

 Aktivitas konsumsi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk men-

ciptakan permintaan terhadap barang atau jasa yang di tawarkan. Kemampuan 

tersebut biasanya diukur dari seberapa besar penjualan yang diperoleh oleh per-

usahaan. Semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan, hal itu menunjukkan 

semakin besar konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang di tawarkan, 
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sehingga dapat dikatakan perusahaan telah melakukan aktivitas konsumsi yang 

sangat baik. 

Tuntutan yang harus di hadapai perusahaan yaitu harus selalu menjaga 

banyaknya permintaan pasar terhadap barang dan jasa yang dihasilkannya. Untuk 

itu banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan misalnya menjaga 

kualitas produk, mengadakan inovasi atau perubahan, mengadan promosi dan lain. 

Selain itu perusahaan harus tahu faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan 

konsumsi masyarakat. Misalnya tergantung faktor umur. Barang apa saja yang di-

sukai anak-anak, remaja dan orang dewasa. Biasanya anak-anak ditawarkan 

dengan pakain dan mainan. Remaja seusia sekolah membutuhkan peralatan 

sekolah, buku, peralatan olah raga. Orang dewasa membutuhkan fasilitas 

kesehatan. 

 

C. Sejarah Bisnis dalam Islam 

 

1. Bisnis dan Pasar pada Awal Islam 

Islam datang pada bangsa Quraisy yang sangat pandai berdagang sebagai-

mana kebiasaan melakukan perjalanan ke Syam dan Yaman dalam rangka 

melaku-kan perdagangan.
38

 Hal ini dijelaskan dalam QS. Quraisy/106 : 1-2. 

تَاءِْوَالصَّيْفِْْإِيلافِهِمْْ   رحِْلَةَْالشِّ  لإيلافِْقُـرَيْشٍْ,
Terjemahnya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan 

mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
39

 Kafilah dagang Quraisy 

melakukan perjalanan dengan membawa barang dagangan yang berasal dari 

                                                           
38

Ika Yunita Fauzia  dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif 

Maqashid Al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 197. 
39

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan  Terjemahannya, h. 602. 
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Mekkah  untuk diperdagangkan ke negara tetangga. Membutuhkan sekitar tiga 

bulan dalam melakukan perjalanan dagang. Perjalanan menuju negara tujuan 

dagang setidaknya membutuhkan waktu satu bulan. Ketika sampai di negara 

tujuan perdagangan, para kafilah dagang menghabiskan waktu satu bulan untuk 

menawar-kan barang dagangan asal Mekkah disamping membeli barang khas 

negara tersebut (tidak ada di Mekkah) dengan tujuan untuk dijual nantinya di 

Mekkah. Begitu pun kembali ke Mekkah butuh waktu satu bulan perjalanan.
40

 

Begitu pun dengan kota Mekkah yang merupakan salah satu tempat 

penting dan diminati oleh banyak orang, baik orang Arab maupun orang luar 

Arab. Karena Makkah (di Baitullah) telah menjadi tempat ibadah sejak Nabi 

Ibrahim as. maka orang-orang luar arab memanfaatkan kunjungan ibadahnya 

untuk melakukan aktivitas bisnis. Ini dijelaskan dalam QS. Al-Hajj/22 : 27-28 

                                    

                              

                           ْْْْ

 
Terjemahnya: 

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka 

akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang 

kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka me-

nyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut 

nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah 

berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah 

sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan 

orang-orang yang sengsara dan fakir.
41

 

 

                                                           
40

Ika Yunita Fauzia  dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif 

Maqashid Al-Syariah, h. 198. 
41

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan  Terjemahannya, h. 335. 
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2. Bisnis dan Pasar pada Zaman Rasulullah 

Rasulullah saw. yang tumbuh dalam keluarga besar yang memiliki ke-

mampuan dalam berbisnis menjadikannya sebagai seorang pedagang handal. 

Ditambah dengan pengalaman berdagang ke Syam yang ia dapatkan dari 

pamannya bernama Abu Thalib dan beberapa pembesar Quraisy, padahal usianya 

saat itu baru 12 tahun.
42

 

Dengan bermodalkan kejujuran (Al-amīn) dan sikap amanah ia mampu 

bekerja sama dengan beberapa pemilik modal termasuk Khadijah. Diusianya yang 

masih 20 tahun Rasulullah telah melakukan beberapa perjalanan dagang diantara-

nya ke Yaman dan Habasyah, empat kali ke Syiria, Jorash dan Bahrain. Pengalam 

tersebut sudah cukup menjadikannya sebagai seorang ahli bisnis dan memperluas 

relasi dagangnya.
43

 Pada usia 25 tahun, pemilik modal yang beranama Khadijah 

sangat kagum dengan Rasulullah yang sangat amanah dalam mengelola dagangan-

nya dan ia juga melihat keberkahan dagangannya, sehingga membuatnya tertarik 

untuk menikah dengan Rasulullah. Rasulullah akhirnya menikahi Khadijah 

dengan mahar 20 ekor unta muda. Memberi mahar kepada Khadijah dengan 

jumlah yang luar biasa menunjukkan kesuksesan Rasulullah dalam berdagang.
44

 

Saat beliau diangkat sebagai Nabi dan memulai berdakwah, ia diboikot 

oleh kaum Quraisy Mekkah. Sejak saat itu beliau konsentrasi dan menggunakan 

seluruh yang ia miliki untuk menyebarkan wahyu dari Allah swt, sehingga profesi 

                                                           
42

Novi Indriyani Sitepu,”Prilaku Bisnis Muhammad saw. Sebagai Enterpeneur dalam 

Filafat Ekonomi Islam” Human Falah  3,no.1 (Juni 2016) 
43

Muhammad Saifullah,”Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah” Walisongo 

19 no.1 (Mei 2011) 
44

Heriynsyah,”Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad saw” Ekonomi dan Bisnis Islam 2, 

No.2 (2015) 
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ber-dagang beliau tinggalkan.
45

 Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menjadi 

pengawas pasar (mustahib). Sehingga masyarakat sangat menghargai mekanisme 

pasar. Salah satu keputusan beliau dalam penentuan harga adalah beliau tidak 

menetapkan harga namun beliau menyerahkan penentuan harga kepada 

permintaan dan penawaran alami yang terjadi di pasar.
46

 

Rasulullah saw. tidak menetapkan harga dengan alasan bahwa penetapan 

harga akan mengakibatkan kezaliman. Jika harga yang ditetapkan mahal, maka 

akan menzalimi pembeli. Begitupun sebaliknya jika harga yang ditetapkan murah, 

maka akan menzalimi  penjual.
47

 

Pendapat beberapa imam mazhab mengenai peran pemimpin dalam 

penetapan harga pasar:
48

 

a) Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa pemimpin tidak berhak me-

netapkan harga dan masyarakat memiliki kewenangan dalam menjualbelikan 

sesuatu menurut ketetapan  mereka. 

b) Imam Syafi‟i, berpendapat bahwa penetapan harga adalah haram, karena 

ketika penetapan harga tinggi maka akan menyusahkan masyarakat khusunya 

ke-butuhan pokok. 

c) Imam Malik dan imam Hanafi, membolehkan penetapan harga untuk barang 

sekunder untuk menghindari hAl-hal yang tidak diinginkan, yaitu ketika 

pedagang mematok harga barang dagangan terlalu tinggi.  

                                                           
45

Muhammad Saifullah,”Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah” Walisongo 

19 no.1 (Mei 2011) 
46

Novi Indriyani Sitepu,”Prilaku Bisnis Muhammad saw. sebagai Entrepreneur dalam 

Filsafat Ekonomi Islam” Human Falah  3, no.1 (Juni 2016) 
47

Heriynsyah,”Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad saw” Ekonomi dan Bisnis Islam 2, 
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48
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Maqashid Al-Syariah, h. 201-202. 



23 
 

 
 

Periode Madinah, Allah swt, memerintahkan melalui Rasulullah 

Shallallahu Alaihi Wasallam . untuk menghindari praktik-praktik bisnis yang 

dilarang misalnya terdapat dalam: 

a) QS. an-Nisa‟/4 : 29. 

                               

                       

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
49

 

 

b) QS. Al-Baqarah/2 : 168. 

    ْ  ْ ْْ ْ   ْ  ْ  ْْ ْ ْ   ْْ   ْ ْ

ْ ْ  

  Terjemahnya:  

 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ter-

dapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; 

karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
50

 

c) QS. Al-Baqarah/2 : 188. 

ْ  ْ    ْْ     ْ  ْ ْ  ْ   ْ  ْ ْ ْ  ْ

  ْ  ْ ْ ْ    

Terjemahnya: 

                                                           
49

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 83. 
50
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Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan se-bahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
51

 

 

d) QS. Al-Baqarah/2 : 275. 

  ْ   ْ   ْْ ْْْ ْ  ْ    ْ  ْ ْ

  ْْ ْ   ْ  ْ ْ  ْ ْ  ْْ ْ ْ  ْ  ْ   ْْ ْ

  ْْْ  ْ   ْ   ْ ْ ْ  ْ  ْ ْْ ْ ْ   ْ

   ْ ْْ ْ ْ  ْ 

   Terjemahnya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melain-

kan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
52

 

 

e) QS. Al-Baqarah/2 : 282. 

ىكَُمأ  تبُ بَّيأ يكَأ تبُىُيُُۚ وَنأ ى فَٲكأ سَمّ  هٍ إنَِىَٰٰٓ أجََمٖ مُّ اْ إذِاَ تدَاَيىَتمُ بدِيَأ أيَُّهَا ٱنَّرِيهَ ءَامَىىَُٰٓ
َٰٓ لُِۚ يَٰ عدَأ  كَاتبُُِۢ بِٲنأ

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulis-

kannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar.
53

 

                                                           
51

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 29. 
52

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 47. 
53

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 48. 



25 
 

 
 

 

f) QS. Al-Baqarah/2 : 283. 

ْ  ْْ ْ ْ  ْ ْ   ْْ     

Terjemahnya: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”
54

 

 

D. Konsep Bisnis dalam Islam 

Bisnis dapat dikatakan sebagai kegiatan pertukaran barang atau jasa yang 

dapat saling menguntungkan atau memberi manfaat satu dan lainnya. Adapun 

dalam islam maka dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk kegiatan bisnis 

yang tidak dibatasi profitnya namun memiliki aturan-aturan dalam men-

jalankannya. Dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan ummatnya untuk 

bekerja, karena dengan bekerja memungkinkan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya maupun memiliki kekayaan. 

Konsep bisnis merupakan gagasan-gagasan yang konkret dalam upaya 

mewujudkan bisnis sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja untuk 

mencapai target dan tujuan.  Allah swt. telah melapangkan apa yang ada di bumi 

untuk manusia sebagai sumber penghasilan sebagaimana termaktub dalam firman-

Nya QS.Al-A‟rāf/7:10. 

                        

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan 

Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlah kamu bersyukur.
55
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 Islam juga mewajibkan ummatnya memperhatikan kehalalan rezki yang 

diperoleh sebagaimana yang ditegaskan Allah swt. dalam QS.Al-Maidah/5:88. 

                          

Terjemahnya: 

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.
56

 
 

Kemajuan ekonomi ummat yang diharapkan dari bisnis yang dilakukan, 

jadi bukan hanya memperkaya diri sendiri namun juga dapat memberikan manfaat 

kepada orang lain seperti membuka lapangan kerja atau membagi sebagian rezki 

yang didapatkan untuk kegiatan dakwah maupun fakir miskin yang membutuhkan 

bantuan. Karena Islam mengajarkan untuk mengejar akhirat namun tidak 

melupakan bagian di dunia sebagaimana yang ditegaskan dalam QS.Al-

Qashash/28:77. 

                  

                      

      

Terjemahnya: 

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
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berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.
57

 
 

 

E. Etika Bisnis Syariah 

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti adat kebiasaan 

yang merupakan bagian dari filsafat. Pengertian etika dalam Kamus Besar 

Indonesia adalah ilmu yang mempelajari apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral/ akhlak. Etika juga diartikan sebagai suatu 

perbuatan standar (standar of conduct) yang menjadi patron dalam membuat 

keputusan.
58

 

Sedangkan bisnis dalam bahasa inggris memiliki sinonim diantaranya 

buying and selling; commerce; trade, dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim 

jual beli, perniagaan dan perdagangan. Dalam Kamus Besar Indonesia bisnis 

diartikan sebagai usaha komersial dalam perdagangan. Sementara dalam bahasa 

Arab bisnis dinamai sebagai muamalah. Bisnis  juga dimaknai sebagai segala 

bentuk aktivitas transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan 

baik berupa barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 

manusia.
59

 

Adapun syariah didefenisikan sebagai hukum-hukum atau aturan yang 

diturunkan Allah swt. melalui Rasulullah saw. kepada manusia agar mereka 

keluar dari kegelapan ke dalam cahaya dan mendapatkan petunjuk yang lurus. 

Dalam difinisi lain syariat Islam yaitu hukum-hukum yang diturunkan Allah swt. 
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untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw. berupa Al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabi, berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan.
60

 

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis syariah 

adalah kebiasaan manusia dalam segala aktivitas transaksi yang sesuai dengan 

hukum atau aturan Allah swt. yang dilakukan demi menghasilkan kebaikan, 

keuntungan dan maslahah baik berupa barang maupun jasa dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manusia. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah swt. menciptakan manusia 

dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga mendorong manusia untuk 

saling berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

yang pada dasarnya kebutuhan itu berhubungan dengan urusan kemasyarakatan. 

Dengan demikian manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari 

manusia lain.
61

  

Sehingga manusia mesti mengetahui segala aturan dan hukum yang Allah 

swt. buat dan tetapkan dalam berinteraksi dengan urusan kemasyarakatan. Begitu 

pun hal nya dengan aktivitas bisnis yang merupakan bagian dari mumalah. 

Karenanya Allah swt. menjelaskan hal tersebut dalam QS. Al-Māidah/5:2 

                                        

      

Terjemahnya:  
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.
62

 

Ayat tersebut menjelaskan interaksi masyarakat dengan masyarakat 

hendaknya tercermin dalam sikap saling membantu dan bekerja sama dalam hal 

kebaikan dan ketakwaan, dan larangan saling membantu dalam hal dosa dan 

kemaksiatan yang mendatangkan mudarat dan dosa. 

Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan 

pendistribusian harta. Sehingga etika bisnis syariah terdiri atas menolak monopoli, 

yang merupakan penguasaan atas peroduksi dan atau pemasaran barang dan atau 

atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha, menolak eksploitasi, 

menolak diskriminasi, menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan 

terhindar dari usaha tidak sehat. 

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Mardani, etika 

berdagang  (berbisnis) dalam Islam antara lain, menegakkan larangan 

memperdagangkan barang haram, bersikap benar, amanah, jujur, menegakkan 

keadilan, mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang, mengharamkan 

monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, serta berprinsip perdagangan 

merupakan bekal menuju akhirat.
63

 

Bagi orang muslim tentu telah mengetahui dan paham bahwa manusia 

diciptakan ke dunia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah swt. sehingga 

seluruh aktivitasnya diupayakan dalam rangka beribada kepada-Nya. Begitu pun 
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dalam berbisnis, seluruh transaksi dilakukan dengan niat mendapatkan pahala 

bukan sekedar memperloleh keuntungan semata. Sebagaimana telah diisyaratkan 

dalam QS. Adz-Zāriyāt/51: 56, 

 وَمَاْخَلَقْتُْالِْْنَّْوَالإنْسَْإِلاْليِـَعْبُدُونِْ

Terjemahnya:  

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku.
64

 

Dengan demikian, seluruh aktivitas bisnis dijalankan sesuai ketetapan Allah 

swt. dan contoh Rasulullah saw. dengan merujuk pada Al-Qur‟an dan Hadis.  

Setidaknya ada empat poin besar etika bisnis yang termaktub dalam Al-Qur‟an 

dan Hadis: 

a. Saling ridha, yaitu bisnis dan perdagangan dilakukan atas dasar saling ridha 

dan saling suka. Tidak ada unsur paksaan, tipudaya, kedzaliman, 

menguntungkan satupihak dan merugikan pihak lain. Allah swt. telah 

menegaskan hal tersebut dalam QS. An- Nisā/4: 29, 

نَكُمْْبِلْبَاطِلِْإِلاْأَنْْتَكُونَْتَِِارةًَْعَنْْتَـراَضٍْمِْ نْكُمْْيََْأيَ ـهَاْالَّذِينَْآمَنُواْلاْتََْكُلُواْأمَْوَالَكُمْْبَـيـْ  

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
65

 

 

b. Jujur, yaitu memberikan informasi yang  sesungguhnya keadaan barang yang 

dijualnya dan senantiasa terbuka serta transparan dalam jual-beli. Allah swt. 

berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33: 70, 
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َْوَقُولُواْقَـوْلاْسَدِيدًا  يََْأيَ ـهَاْالَّذِينَْآمَنُواْاتّـَقُواْاللََّّ
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 

dan katakanlah perkataan yang benar,
66

 dan sabda Rasulullah saw. yang 

diriwayatkan oleh Hakim bin  Hizam 

Penjual dan pembeli masih boleh memilih (untuk meneruskan transaksi 

atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur 

dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. 

Jika keduanya menyembunyikan (cacat)  dan berdusta, maka akan 

dihapuslah berkah pada keduanya."
67

 

c. Amanah dan memenuhi janji, yaitu menjaga dan memenuhi hak-hak Allah 

swt. dan manusia dengan menjaga seluruh kegiatan muamalahnya dari 

tindakan melampaui batas atau khianat. Rasulullah saw. bersabda 

–وفِْرواية:ْمعْالنبيينْوْالصديقينْوْالشهداءْْ–اءِْالتَّاجِرُْالَمِيُنْالصَّدُوقُْالْمُسْلِمُْمَعَْالش هَدَْ
يَـوْمَْالْقِيَامَةِْْْ  

Artinya:  

Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan 

(dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang 

yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).
68

 

 

d. Halal, yaitu halal dari seluruh aspek. Barang yang diperdagangkan halal 

sumbernya, halal proses produksinya dan transaksinya tidak melanggar 

syariat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al- Maidah/05:88 

ُْحَلالاْ َْالَّذِيْأنَْـتُمْْبهِِْمُؤْمِنُونَْكُلُواْمَِّاْرَزَقَكُمُْاللََّّ طيَِّبًاْوَاتّـَقُواْاللََّّ  

Terjemahnya:  

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai 

rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya.
69
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Fungsi khusus yang dimiliki oleh etika bisnis syariah yaitu, pertama, etika 

bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai 

kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk 

senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, 

terutama bisnis yang islami, dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara 

pandang baru tentang tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan 

nilai-nilai moralitas dan spiritual yang kemudian trangkum dalam suatu bentuk 

yang bernama etika bisnis. Ketiga, etika bisnis khusunya etika bisnis syariah 

dapatberperan memberikan satu solusi terhadap persoalan bisnis modern yang 

kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam artian bahwa yang dimaksud dengan etika 

bisnis syariah mengacu pada sumber utamanya yaitu al-Qur‟an dan Sunnah.
70

 

F. Managemen Bisnis Syariah 

Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk 

memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi 

secara efektif dan efisien.
71

 Mengelola aktivitas usaha bebas riba dalam segala 

bentuknya dan implikasi dalam bentuk distribusi harus dilakukan secara optimal 

pada kebaikan sesama, merata dan tidak saling menegasikan yang lain serta 

menjadikan prinsip keseimbangan dan keadilan berdasarkan akhlak Ketuhanan.
72
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Orientasi bisnis dalam islam selain mendapatkan profit dan benefit juga 

memiliki orientasi pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan. Artinya, 

bahwa perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu berkembang, 

dengan tetap berada dalam koridor syariah, bukan menghalalkan semua cara. Apa 

yang sudah dicapainya tersebut harus terus dipertahankan keberlangsungannya, 

sehingga perusahaan dapat exis dalam kurun waktu yang lama. Pada akhirnya, apa 

yang sudah dicapainya tersebut juga harus memunculkan keberkahan. Artinya, 

bisnis syariah menempatkan berkah sebagai tujuan utama, karena merupakan 

bentuk dari diterimanya segala amalan manusia. Sehingga pencapain dari bisnis 

memberikan kepuasan untuk pemilik, karyawan, maupun konsumen. 

Managemen bisnis merupakan kegiatan yang mengatur segala hal dalam 

menjalankan bisnis, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Menetapkan 

strategi pemasaran, mencari investor, disiplin, meningkatkan kualitas barang 

maupun SDM merupakan sebagian cara yang dapat dilakukan dalam managemen 

usaha agar berkembang dan sukses.
73

 Dalam menyususun strategi pemasaran yang 

tepat, para pemasar perlu mengetahui tujuan bisnis, dan selanjutnya akan 

menentukan beberapa segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dapat dilakukan 

sesuai pasar konsumen, di mana pasar konsumen ini dapat dibagi kembali menjadi 

tiga, yaitu: segmentasi pasar menurut demografi, segmentasi pasar berdasarkan 

geografi, dan segmentasi pasar sesuai perilaku beli konsumen.
74
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Setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi 

mulai kebutuhan sandang, pangan, dan papan sebagai kebtuhan dasar manusia. 

Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari cuaca panas 

atau dingin, yang kebutuhannya dipenuhi dengan menggunakan pakaian. 

Kebutuhan akan pakaian terus meningkat dari yang tadinya sekedar kebutuhan 

mendasar bergeser menjadi kebutuhan sosial, kebutuhan untuk dihargai bahkan 

sampai menjadi kebutuhan komersil seperti model dan fashion. Memenuhi 

kebutuhan manusia sebagai konsumen sangat penting karena  jika kepuasan 

konsumen tercapai dan konsumen merasa nyaman maka kemungkinan konsumen 

akan berbelanja kembali,dan hal demikianlah yang memicu berkembangnya 

bisnis.
75

 

G. Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah 

 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara 

normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang 

muslim.
76

 Karena itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang 

muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang 

merupa-kan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim 

yang lain. 

Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan mem-

peroleh kebaikan yang banyak. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Taubah/9 : 

103. 
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ْْ    ْْْ  ْ ْ  ْ  ْْ ْ  ْ ْ ْْ  ْ

ْ ْْْ 

 Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mem-

bersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesung-

guhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
77

 

 

Sedangkan menurut terminologi syariah (istilah syara‟) zakat berarti 

kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok 

tertentu dalam waktu tertentu. 

Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu 

suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun di-

tentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Atau Zakat adalah nama 

dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang di-

wajibkan Allah swt, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak me-

nerimanya dengan persyaratan tertentu pula, sebagaimana yang termaktub dalam 

firman Allah QS. Al-Rūm/30 : 39. 

  ْ  ْ ْ  ْ   ْ ْ  ْ ْ ْ ْْ ْْ  ْ  ْ ْْ

 ْ  ْ ْ   ْ ْ   ْْْْ 

Terjemahnya: 

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada 

harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa 

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridha-an Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang 

melipat gandakan (pahalanya).
78
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Ulama‟ Hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik 

bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan 

oleh Syari‟ karena Allah. Demikian halnya menurut mazhab Imam Syafi‟i zakat 

adalah sebuah ungkapan keluarnya harta. Sedangkan menurut mazhab Imam 

Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk 

kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur‟an. 

Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta 

dan jiwa pemberinya. 

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) 

untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluar-

kan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan 

yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. 

Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi 

maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit sebagaimana dalam QS. Ali 

Imran/3 : 134. 

  ْ ْ ْ   ْ   ْ    ْ ْ   ْ ْ  ْْ  ْْ

   ْْْْ 

Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'af-

kan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaji-

kan.
79
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Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq 

boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, 

dan sebagainya selaras dengan QS. Al-Baqarah/2 : 215. 

  ْ ْ ْْ ْْ  ْْ ْ    ْ  ْ    ْ    ْ

 ْ  ْْ ْ  ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْْْ 

Terjemahnya: 

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja 

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

sedang dalam perjalanan. dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 

Sesungguh-nya Allah Maha mengetahuinya.
80

 
 
Infak adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia 

memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan 

kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya 

diserahkan. 

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka 

bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.
81

 Adapun secara ter-

minologi syariat shadaqah makna asalnya adalah tahqiqu syai‟in bisyai‟i, atau 

menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu.
82

 Sikapnya sukarela dan tidak ter-

ikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, 

waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang 

kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan 
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terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak 

terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa 

yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas 

untuk menyenang-kan orang lain termasuk kategori sedekah.  

Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur‟an 

untuk mencakup segala jenis sumbangan. Sedekah ialah segala bentuk nilai 

kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada 

materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan 

rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah 

yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri. 

Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk 

mematuhi hukum dimana kata zakat digunakan didalam Al-Qur‟an dan Sunnah.
83

 

Zakat telah disebut pula sedekah karena zakat merupakan sejenis derma yang 

diwajibkan sedangkan, sedekah adalah sukarela, zakat dikumpulkan oleh 

pemerintah sebagai suatu pengutan wajib, sedangkan sedekah lainnya dibayarkan 

secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat di tentukan, sedangkan jumlah sedekah 

lainya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang. Pengertian sedekah 

sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. 

Hanya saja sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika 

infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga 

hal yang bersifat nonmateriil. 
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Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan: “jika 

tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, 

tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma‟ruf nahi 

munkar adakah sedekah”. Dalam hadis Rasulullah memberi jawaban kepada 

orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah 

dengan hartanya, beliau bersabda : “Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir 

shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma‟ruf adalah shadaqah, nahi 

munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah”. 
84

 

1. Legitimasi Zakat, Infak, dan Sedekah 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur 

pokok tiang penegakan syariat Islam. Karena itu, hukum menunaikan zakat adalah 

wajib bagi setiap muslim dam muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Bayyinah/98 : 5. 

  ْ ْْ ْ ْ  ْ ْ ْ  ْ  ْ  ْ  ْ ْْ  ْ

ْ  ْْْْ 

Terjemahnya: 

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, 

dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 

demikian Itulah agama yang lurus.
85

 

 

Rasulullah saw,  bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi 

bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; men-

dirikan shalat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadhan); menunaikan zakat; dan 
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berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu).
86

 Zakat adalah  fardu„ain bagi setiap 

muslim. Bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan anak-anak dan orang gila 

sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat 

yang telah ditetapkan. Adapun Golongan yang berhak menerima zakat ada 

delapan,
87

 yaitu: 

a) Fuqara‟ (faqir) adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk bias 

mencukupi kebutuhan hidupnya. 

b) Masakin (miskin) adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan 

namun tidak bias mencukupi kebutuhan hidupnya. 

c) Amilin (amil) adalah orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak 

diupah selain dari zakat. 

d) Mu‟allaf, orang yang baru masuk Islam. Atau bisa juga orang Islam yang 

masih lemah dalam menjalankan syariat Islam. 

e) Riqab (budakMukatab) adalah budak yang di janjikan merdeka oleh tuan-nya 

setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama. 

f) Gharimin, orang memiliki tanggungan atau terilit hutang. 

g) Fisabilillah, adalah orang yang berperang di jalan Allah. 

h) Ibnu Sabil, adalah orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat 

(baladuzzakat) atau melewati daerah tempat zakat. 

Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling me-

nolong antar sesama. Salah satunya dengan infak dan sedekah, antara lain melalui 

ayat Al-Quran dan hadit ssebagai berikut: 
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a) QS.Fātir/35 : 29. 

 ْ  ْ  ْ ْ ْ ْ  ْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْ

 ْ ْ ْ ْْْْ

Terjemahnya 

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

men-dirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
88

 

b) QS. Al-Imran/3 : 134. 

                … 

Terjemahnya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 

waktu lapang maupun sempit.
89

 Serlanjutnya dalam Hadis Rasullullah saw, 

artinya “Setiap ruas jari-jari yang pada manusia itu bias memberikan 

sedekah pada setiap hari yang diterbiti matahari. Berbuat adil diantara dua 

orang yang berselisih adalah sedekah. Setiap langkah yang diayunkan untuk 

pergi shalat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang dapat 

mengganggu dijalan adalah sedekah.
90

  

Para jumhur mufasir dan ulama kontemporer juga menyepakati suatu 

kondisi sosial  yang mewajibkan orang untuk peduli. Pada banyak riwayat di-

katakan bahwa infak dan sedekah bukan mengurangi harta, bahkan 

sebaliknya, menjadi banyak dan berkah. Dalam hal lain juga disampaikan 
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bahwa infak dan sedekah dapat menghindarkan orang dari bala dan 

kesempitan. 

2. Keutamaan  Zakat, Infak, Sedekah 

Mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak dan sedekah fisabilillah 

akan mengurangi jumlah nominal harta, bahkan bisa menyebabkan kefakiran.
91

 

Hal ini wajar, karena sifat dasar manusia adalah pelit. Selain itu, setan selalu 

menggoda orang yang akan berinfak agar takut kepada kefakiran. Setan ingin agar 

manusia tidak mendapat pahala dan kebaikan yang menjadi sarana masuk surga. 

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 : 268. 

  ْ  ْ   ْ    ْ      ْْ ْ ْ ْ ْ  ْْ  ْ ْ

 ْْْْ 

Terjemahnya: 

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan me-

nyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu 

ampunan daripada-Nya dan karunia[balasan lebih baik dari di dunia]. dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.
92

 

 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat "Setan men-

janjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan", maksudnya: setan menakut-

nakuti kalian dengan kefakiran supaya kalian tetap menggenggam tangan kalian, 

sehingga tidak menginfakkanya dalam keridhaan Allah. Sedangkan ayat "Dan 

menyuruh kamu berbuat buruk", maksudnya: bersama larangannya kepada kalian 

dari berinfak karena takut miskin, setan menyuruh kalian dengan kemaksiatan, 
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perbuatan dosa, keharaman, dan menyalahi perintah yakni Allah Ta'ala.
93

 Padahal 

kenyataannya sebaliknya. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatang-

kan keberkahan. Yakni menambah kebaikan dari harta itu dan berkembang 

menjadi banyak sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2 : 276. 

ُ لََ يحُِبُّ كُمَّ كَفَّازٍ أثَيِمٍ   تِِۗ وَٱللََّّ دقََٰ بِي ٱنصَّ بىَٰاْ وَيسُأ ُ ٱنسِّ حَقُ ٱللََّّ  يمَأ

Terjemahnya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan 

Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 

dosa.
94

 Makna ayat Allah menyuburkan sedekah adalah memperbanyak dan 

mengembang-kannya di dunia. Sedangkan di akhirat, Allah menjaganya semenjak 

di keluarkan harta tersebut untuk infaq. Penjagaan ini seperti seseorang menjaga 

benih yang ditanamnya dengan diperhatikan dan dipupuk sampai benih tersebut 

menjadi pohon yang besar. Atau seperti seseorang yang menjaga dan memelihara 

anak kuda yang masih kecil, ia beri makan dan ia rawat dengan baik sehingga 

menjadi kuda yang besar dan tangguh. Artinya pahala besar akan ia peroleh 

walaupun melalui infak yang sedikit.
95

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah saw.  

bersabda, Allah swt. berfirman: "Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Aku ber-

infak kepadamu" (Muttafaq 'Alaih). Maknanya adalah Allah swt, memberi ganti 

yang lebih baik untukmu. Ini senafas dengan firman Allah swt. QS.Al-Saba/34 : 

39. 
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…ْ  ْ   ْ ْْْ    ْْْ ْ      

Terjemahnya… dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah 

akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.
96

 Hadis ini 

sangat agung. Ia mengandung perintah untuk bersedekah dalam kebaikan dan 

berinfak fisabilillah. Lalu anjuran untuk bergembira dengan ganti dari kemurahan 

Allah swt. Bahwa sedekah dan infak termasuk sebab utama datangnya keberkahan 

dan dilipatgandakannya rezeki. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberi ganti 

dengan surga bagi siapa yang berinfak di jalan-Nya. 

 

 

H. Konsep Sharia Enterprise Theory 

SET merupakan suatu teori akuntansi tentang ekuitas atau kepemilikan 

tentang suatu entitas. Secara teoritis, dapat disebutkan teori-teori yang telah lahir 

sebelum SET adalah proprietary theory, entity theory, residual equity theory, fund 

theory, dan yang terakhir enterprise theory.
97

 SET adalah enterprise theory yang 

telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang 

transendental dan lebih humanis. Enterprise theory merupakan teori yang 

mengakui adanya pertanggung-jawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan 

saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas.  Enterprise theory 
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mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (stakeholders), hal yang tidak 

mampu dilakukan oleh proprietary theory dan entity theory.
98

 

Hal ini karena konsep enterprise theory menunjukkan bahwa kekuasaan 

ekonomi tidak lagi berada disatu tangan (shareholders), melainkan berada pada 

banyak tangan, yaitu stakeholders. Slamet memandang bahwa Enterprise theory 

mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung-

jawaban.
99

 Sebagaimana karakteristik akuntansi syariah yang dirumuskan 

triyuwono yaitu humanis, emansipatoris, transcendental, dan teleological.
100

  

Karena itu, enterprise theory ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang 

mendasarkan diri pada nilai nilai syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan 

Triyuwono bahwa “diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah 

sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan 

hanya di kalangan tertentu saja”.
101

 Namun demikian, menurut Slamet enterprise 

theory masih perlu diinternalisasi dengan nilai- nilai Islam agar dapat digunakan 

sebagai teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam.
102

 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam islam terdiri dari konsep 

zakat, konsep keadilan, konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep 

falah. Kemudian konsep tersebut terbentuk menjadi SET.
103

 Pertama, mendorong 

kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. 
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Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi SET yang 

meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi 

para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau 

keterampilan.
104

 Kedua, keadilan dalam Islam yang bisa dilihat pada praktik 

mudharabah (berbagi keuntungan dan kerugian), dimana pemilik modal dan peng-

guna modal (pengelola) ditempatkan pada posisi yang sejajar. Ketiga, Maslahat 

yaitu, Al-Shatibi membagi maslahah dalam tiga kelompok yaitu: daruriyyat, 

hajiyyat, dan tahsiniyyat. Level yang pertama adalah daruriyyat didefinisikan oleh 

Al-Shatiby sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang 

berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu memelihara iman, kehidupan, 

akal, keturunan, dan harta.  

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan melindungi 

kepentingan yang berkaitan dengan daruriyyat sebagai prioritas yang harus 

dilakukan karena memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan.
105

 Level kedua 

hajiyyat yaitu  merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan 

menimbulkan kesulitan tetapi tidak sampai ke level merusak kehidupan normal. 

Jika prinsip ini tidak terwujud maka tidak mengancam keselamatan.
106

 Level 

ketiga dari piramida maslahah adalah prinsip tahsiniyyat.  

Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah 

kepentingan yang berfungsi sebagai penyempurna kepentingan pada level 
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sebelumnya. Dalam level ini perusahaan diharapkan menjalankan kewajiban dan 

tanggung jawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu 

menyempurnakan kondisi ke-hidupan stakeholdernya.
107

 Konsep keempat adalah 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu komitmen Perusahaan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan 

sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
108

 Dan konsep 

terakhir adalah falah yaitu keuntungan yang diperoleh dengan cara halal dan 

thoyyib. 

Meutia berpendapat ada beberapa prinsip yang sebetulnya meng-

gambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah swt. 

Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, rahmatan lil alamin (rahmat bagi 

seluruh alam), dan maslaha (kepentingan masyarakat).
109

 Konsep ini, menekankan 

bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain. 

Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti 

berbagi kebaikan serta menjalankan amar ma‟ruf nahi munkar (saling menasehati 

atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). 

Dalam al-Qur‟an banyak sekali ayat yang mengingatkan manusia untuk 

berbagi, diantaranya QS.al-Baqarah/2:54 dan QS.Al-Anfāl/8:3. 
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    ْ  ْ  ْ ْ ْ   ْ ْ  ْ ْ  ْ ْْْْْ ْْ  ْْ

   ْ ْ   ْْْْْ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang 

pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-

orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.
110

 

 

  ْ ْ  ْ  ْ  ْْْْْ 

Terjemahnya: (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan 

sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
111

 

 

 Prinsip rahmatan lil‟alamin bermakna keberadaan manusia harusnya 

mampu memberikan manfaat bagi makhluk Allah yang lainnya. Bentuk rahmat 

atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah.
112

 

Prinsip ini sesuai dengan QS.al-Anbiyā‟/:107. 

  ْ   ْْ  ْ  ْْْْ 

Terjemahnya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.
113 Meutia menjelaskan bahwa meningkatkan 

kesejahteraan stakeholders merupakan bagian dari upaya menjadi rahmatan 

lil‟alamin
114
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Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah 

khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis tersebut mendorong SET 

untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap lingkungan manusia dan alam. Karena 

itu, SET akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, 

masyarakat dan lingkungan.
115

 

SET tidak hanya mementingkan kepentingan individu (dalam hal ini 

pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Karena itu, SET me-

miliki kepedulian yang besar pada stakeholders secara luas. Menurut SET, stake-

holders yang paling tinggi adalah Allah yang menjadi satu-satunya tujuan hidup 

manusia.
116

 Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka 

jembatan penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada 

“membangkitkan kesadaran ketuhanan” para pemakainya tetap terjamin. 

Konsekuensi dari menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah 

digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi peningkatan akuntansi syariah.
117

 

Pemikiran ini sejalan dengan QS. Āli-Imrān/3 : 189. 

 ْ ْ   ْ   ْْ  ْ ْْْ ْ   

 Terjemahnya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha  
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Perkasa atas segala sesuatu.
118

 Karena Allah adalah pemilik yang tunggal dan 

mutlak. Sumberdaya yang dimiliki oleh para stakeholders pada dasarnya adalah 

amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk 

menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi 

Amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumberdaya ini tidak lain adalah untuk 

mendapatkan mardhatillah. Tujuan ini dapat dicapai apabila si hamba meng- 

gunakan dengan cara yang dapat menjadikan sumberdaya ini menjadi rahmatan lil 

alamin.
119

  

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia, Sebagai khalifatullah fil ardh 

sebagaimana dalam QS. Fāṭir/35 : 39. 

ْ  ْ  ْ  ْ ْ  ْْ ْ ْ  ْ  ْْْ ْ   ْ  ْْ

 ْْ  ْْْ ْ   ْ ْْ       

ْ
Terjemahnya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka 

bumi. 
120

 Stakeholders ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders 

dan indirect-stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara 

langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi 

keuangan ataupun nonkeuangan, karena mereka telah memberikan kontribusi ke-
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pada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan 

dari perusahaan.
121

  

Pihak-pihak yang dimaksud adalah pemilik saham, pengelola, maupun 

pemerintah. Sementara itu, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah 

pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara 

keuangan maupun nonkeuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang 

memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Pihak yang di-

maksud adalah masyarakat sekitar perusahaan.
122

 Hal ini demikian, karena SET 

memandang bahwa eksistensi sebuah perusahaan tidak terlepas dari kontribusi 

para partisipan. Dengan kata lain, bahwa sebuah perusahaan itu bisa eksis, karena 

perusahaan tersebut berinteraksi dengan “masyarakat”nya sebagai konsekuensi 

“kontrak sosial” yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat.
123

 

Stakeholder yang terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang 

memberikan kontribusi paling besar tehadap kelangsungan hidup perusahaan 

karena dengan adanya alam perusahaan dapat melakukan aktifitasnya dengan 

menggunakan segala sesuatu yang berada di alam ini.
124

 Islam melarang 

melakukan kerusakan sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2 : 205. 

   ْ  ْ  ْ ْ  ْ  ْ ْ  ْ  ْ    ْْ  ْْ ْ    ْْْْ 

Terjemahnya: 
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Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk 

Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan 

binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
125

 
 
 Keseimbangan dalam menjaga kelestarian alam adalah poin utama dalam 

menciptakan harmoni kehidupan yang selaras dan seimbang. Perusahaan akan 

tetap eksis apabila memperhatikan lingkungan alamnya. Berbagai kasus 

pencemaran limbah yang dilakukan, secara tidak langsung akan merusak 

ekosistem dan juga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut.
126

  

Penjelasan di atas dapat dipahami konsep pertanggungjawaban yang 

dibawa oleh SET. SET pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggungjawaban 

utamanya kepada Allah swt. (akuntanbilitas vertikal) yang kemudian dijabarkan 

lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan alam (akuntanbilitas 

horizontal). SET merupakan penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR, yaitu 

agency theory, legitimacy theory, dan stakeholder theory. Agency theory 

merupakan teori yang hanya mengedepankan kepentingan principal (pemegang 

saham) saja. Legitimacy theory adalah teori berdasarkan nilai-nilai sosial atau 

peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan stakeholder theory yaitu teori 

yang mengutamakan kepentingan stakeholders, akan tetapi stakaholders yang 

dimaksud dalam teori ini adalah manusia. Berbeda dengan stakeholders yang 

dimaksud dalam SET yaitu Allah, manusia, dan alam. Secara singkat perbedaan 

keempat teori tersebut terlihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Agency Theory, Legitimacy Theory, Stakeholders Theory, dengan 

Syariah Enterprise Theory (SET) 

 

Agency Theory Legitimacy Theory Stakeholders 

Theory 

SET 

Manajer bertanggung 

jawab menjalankan per-

usahaan sesuai keinginan 

principal (pemilik 

perusahaan). 

Perusahaan 

bertanggung jawab 

kepada masyarakat. 

 

Perusahaan 

bertanggung jawab 

kepada para 

stakeholders 

(manusia) 

Allah sebagai pusat 

pertanggungjawaban. 

Berorientasi 

memaksimalkan laba 

perusahaan. 

Menjalankan 

perusahaan sesuai 

dengan aturan-aturan 

yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Berorientasi pada 

kesejahteraan 

stakeholders 

perusahaan. 

Menjalankan 

perusahaan sesuai 

dengan cara & tujuan 

syariah. 

Perusahaan melaporkan 

CSR hanya untuk 

menjaga hubungan baik 

dengan stakeholders. 

Pengunkapan CSR 

bersifat mandatory 

(wajib) dengan 

mempertimba- ngkan 

hak- hak publik 

secara umum. 

Pengungkapan 

CSR sebagai alat 

untuk 

berkomunikasi 

dengan 

stakeholders. 

Pengungkapan CSR 

sebagai wujud 

pertang- 

gungjawaban 

terhadap amanah dari 

Allah SWT. 

 

Premis terakhir adalah falah, kesuksesan yang hakiki dalam bisnis berupa 

tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan ke-

makmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat. 

SET memiliki pandangan bahwa dalam distribusi kekayaan (wealth) atau 

nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait 

langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan 

(pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak 

lain yang tidak tekait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Artinya, 

cakupan akuntansi dalam SET tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang 

bersifat saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam 
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proses pengadaan  nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait 

langsung.
127

 Value added adalah kenaikan nilai kekayaan yang dihasilkan dengan 

penggunaan yang produktif dari seluruh sumber  kekayaan perusahaan oleh semua 

tim yang ada termasuk pemilik modal, karyawan, kreditor, dan pemerintah. Value 

added tidak sama dengan laba. Nilai tambah mengukur kenaikan kekayaan bagi 

seluruh stakeholders sdangkan laba hanya memperlihatkan pendapatan bagi 

pemilik saham.
128

 

Konsep nilai tambah syariah merupakan nilai tambah ekonomi, mental, 

dan spritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal. 

Pemaknaan nilai tambah syariah oleh Triyuwono dapat dijadikan tambahan 

penjelasan bentuk laporan nilai tambah syariah.
129

 Meskipun penjelasan tersebut 

baru melihat pembentukan, proses, dan distribusi nilai tambah harus memenuhi 

prinsip halal. Pembentukan, proses, dan distribusi nilai tambah tidak hanya 

seputar masalah halal tetapi juga harus bersifat thoyyib (baik, halal, dan thoyyib 

untuk produk yang dihasilkan maupun dipasarkan) dan bebas riba (dalam kontrak 

atau akad yang dilakukan). Pembentukan, proses, dan distribusi nilai tambah 

syariah (ekonomi, mental, dan spiritual) harus memenuhi prinsip halal, thoyib, 

dan bebas riba.
130

 

Implikasi dari nilai tambah syariah adalah, pertama, proses pembentukan 

nilai tambah dalam batas-batas yang diperbolehkan syariat (halal) dan bermanfaat 
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/menenangkan batin (thoyyib). Sebaliknya aktivitas ekonomi yang melanggar ke-

tentuan syariat adalah haram. Kedua, penambahan harta dan managemen usaha 

harus dilakukan untuk menghilangkan sifat berlebihan dalam mendapatkan harta 

dan menjalankan aktivitas bisnis bebas riba. Dari sisi finansial, bebas riba adalah 

kerja sama berdasar prinsip ba‟i ataupun bagi hasil. Dari sisi kepentingan sosial 

dan lingkungan, reduksi riba dilakukan dengan melakukan relasi sosial dan 

lingkungan alam secara proaktif berlandaskan prinsip sedekah. Ketiga, distribusi 

nilai tambah harus dilakukan secara optimal untuk kebaikan sesama, merata dan 

tidak saling menegasikan. Seberapa pun keikutsertaan harus dicatat dan diakui 

sebagai potensi mendapatkan hak pembagian nilai tambah. Artinya, bukan 

meletakkan prinsip keadilan berdasarkan etika Barat (berdasar utilitas, konsensus 

dan disahkan melalui hukum positif). Tetapi keseimbangan dan keadilan berdasar 

akhlak Ketuhanan („Adalah/Keadilan Ilahi) yang berwujud kesejahteraan sosial 

untuk semua dan harus selalu melalui proses tazkiyah.
131

 

Turunan SET tidak lagi menggunakan konsep income dalam pengertian 

laba, tetapi menggunakan nilai tambah. Yang diinginkan dalam sebuah bisnis 

islam ada tiga yaitu
132

: 

1. Target Hasil. Target ini terbagi menjadi dua yaitu profit-materi dan 

benefit non-materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua bisnis 

menginginkan profit yang setinggi-tingginya, namun memperoleh dan 

memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) kepada internal 
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perusahaan dan eksternal (lingkungan) juga memberikan kepuasan yang 

berlimpah.
133

 Benefit yang dimaksudkan bukan semata-mata memberikan 

manfaat ke-bendaan, tetapi juga bersifat non-materi berupa manfaat yang 

bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, sedekah, dan bantuan 

lainnya. Hal inilah yang dapat menciptakan suasana persaudaraan, 

kesenangan, dan sebagainya. 

2. Perkembangan Bisnis. Semua pengusaha menginginkan perkembangan 

dalam bisnis yang digelutinya. Namun ini tidak  membuat pengusaha 

muslim melakukan segala cara untuk mencapai keinginan tersebut.  

3. Keberkahan atau keridhaan Alllah swt. Inilah yang menjadi tujuan hidup 

seorang muslim, mendapatkan keberkahan/keridhaan Allah swt, sehingga 

mematuhi semua hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah swt, merupa-

kan konsekuensi yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan 

keberkahan /keridhoanNya. Kedua hal ini tidak dapat dihitung dengan 

rumus mate-matika, namun bisa dirasakan dengan perkembangan bisnis 

yang pesat maupun kesehatan yang dimiliki para karyawan maupun 

owner.  

I. Akuntabilitas dalam pandangan SET 

 

SET memiliki karakter keseimbangan yang menyeimbangkan nilai 

egoistik dengan nilai altruistik serta nilai materi dengan nilai spiritual.
134

 

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menjadikan SET tidak hanya peduli pada 
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kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Untuk itu pandangan SET 

tentang akuntabilitas, menyatakan terdapat tiga dimensi hubungan akuntabilitas. 

Dimensi hubungan pertama adalah kepada Allah sebagai pencipta dan pemilik 

Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam 

SET bahwa Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal 

dan mutlak.  

Prinsip akuntabilitas merupakan hal mendasar dalam ajaran Islam. 

Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi, segala kebebasan dalam 

melakukan bisnis tidak lepas dari pertanggungjawaban yang  harus diberikan atas 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam QS. Al-

Mudatsir/74:38. 

             

Terjemahnya: 

 tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
135

 

 

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi  sumber daya 

mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, 

melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yangtertuan dalam al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah swt. yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi 

atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber dayayang dikuasai. 

Tidak kemudian digunakan untuk meakukan kegiatan bisnis yang dilarang atau 

diharamkan. Apabila digunakanuntuk kegiatan bisnis halal, maka pengelolaan 

yang dilakukan harus dengan cara yang benr, adil, dan mendatangkan manfaat 
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optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut 

mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.
136

 

 Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Tidak ada 

perantara sama sekali, Nabi saw. sendiri hanya seorang utusan untuk 

menyampaikan petunjuk Allah swt. yang diwahyukan untuk kepentingan umat 

manusia. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk mempelajari sumber-

sumber Islam yaitu al-Qur‟an dan Sunnah untuk menjadi pedoman hidupnya, 

karena merupakan pedoman hidup bagi seorang muslim. Sehingga menjadi 

landasan pertanggungjawaban kepada Allah swt.
137

 

Sumberdaya yang dimiliki oleh para stakeholders pada dasarnya 

merupakan amanah dari Allah, yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab 

untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi 

Amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumberdaya ini tidak lain adalah untuk 

mendapatkan mardhatillah. Dimensi hubungan akuntabilitas kedua adalah 

manusia dengan manusia, dibedakan menjadi dua kelompok yaitu direct 

stakeholders dan indirect stakeholders. Direct stakeholders merupakan pihak-

pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan. Sementara 

indirect stakeholders adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi 

kepada perusahaan baik keuangan maupun non-keuangan, tetapi secara syariah 

merupakan  pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. 

Sementara golongan stakeholder terakhir atau dimensi hubungan 

akuntabilitas dari SET adalah alam. Alam adalah ekosistem vital yang 
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memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan. Keseimbangan 

dalam men- jaga kelestarian alam adalah poin utama dalam menciptakan harmoni 

kehidupan yang selaras dan seimbang. Perusahaan akan tetap eksis apabila 

memperhatikan lingkungan alamnya. Berbagai kasus pencemaran limbah yang 

dilakukan, secara tidak langsung akan merusak ekosistem dan juga kepercayaan 

masyarakat kepada perusahaan tersebut. 

Akuntabilitas SET merupakan akuntabilitas bersifat holistik karena 

meliputi dimensi hubungan manusia dengan Tuhan (akuntabilitas spiritual), 

dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam (akuntabilitas ekologi), dan 

dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia (akuntabilitas ekonomi dan 

akuntabilitas sosial). Selain itu, dimensi hubungan akuntabilitas meliputi aspek 

spiritual, yang berlaku dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Manifestasi 

akuntabilitas spiritual ini didasari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah 

terhitung  ibadah, dan amal kepadaNya. Jalan yang ditempuh untuk melakukan ke 

dua hal tersebut masuk dalam jihad di jalanNya. Salah satu jalan jihad tersebut 

dengan menerapkan prinsip-prinsip syari‟ah (humanis, emansipa- toris, 

transendental dan teleologikal) dalam aktivitas bisnis.
138

 

 

J. Kerangka Konseptual 

 

 Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep 

yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti 

untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.  
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Siti Amerieska DKK, “Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari 

Perspektif Shari‟ate Enterprise Theory” Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 2 No. 1, Januari 2012. 
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 Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

   

Rumah Jahit Akhwat 

(RJA) 

Konsep Akuntabilitas 

Berbasis SET 

Pertanggungjawaban 

Kepada Manusia 

Hasil Penelitian 

Pertanggungjawaban 

Kepada Tuhan 

Pertanggungjawaban 

Kepada Alam 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pen-

dekatan fenomenologi yaitu metode yang akan menghasilkannya data yang 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan menelaah fenomena yang 

terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawan-

cara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber 

utama. 

Penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (holistic) untuk 

mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan 

sewajarnya (natural setting) mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah 

dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan 

sifat ilmiahnya.
139

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis 

mengunakan metode sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara penulis langsung ke lapangan (RJA) untuk mendapatkan 

data primer melalui pengamatan langsung, pengembilan data dan 

wawancara dengan pihak manajer atau pengelola. 

2. Penelitian fenomenologis, yaitu mencari atau menemukan makna dari 

hal-hal yang esensial terkait fenomena yang terjadi pada bisnis berbasis 
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Hadari Nawawi dan Himi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1996), h. 175. 
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SET dengan melakukan wawancara kepada  konsumen/ masyarakat 

muslim. 

Tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah Bisnis Rumah 

Jahit Akhwat (RJA) yang beralamat jl. Antang Raya No.54  Kelurahan Antang, 

Kecamatan Makassar, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Teoritik. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami 

konsep pengelolaan usaha berbasis SET dan pemerintah yang terdapat 

dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang ada.
140

 

2. Yuridis Normatif. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber 

atau dasar hukum dari nilai-nilai tersebut yaitu dengan melacak 

pembenar-annya melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta 

pendapat para ulama. 

3. Pendekatan Filosofis. Pendekatan ini dianggap relevan, karena dalam 

meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan 

diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar 

yang membutuhkan pemikiran yang sistematik, logis, universal, dan 

objektif terhadap muatan pembahasan tersebut. 

 

                                                           
140

Akhmad Taufik, et. al., Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam 

Menuju Tradisi Islam Baru, Ed. I., (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19. 
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C. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan pihak pengelola usaha berbasis SET dan tokoh/pihak yang ber-

kompeten masalah ekonomi Islam. 

2. Data sekunder adalah data yang yang berupa informasi tertulis data 

sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan SET dan 

Bisnis. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok 

dan instrumen penunjuang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri 

sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi, dokumentasi dan 

pedoman wawancara. 

Instrumen pokok atau key instrument dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan responden 

dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. 

Peneliti harus memiliki bekal kemampuan metode penelitian kualitatif, etika 

penelitian dan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang diteliti, dengan kata lain 

peneliti harus memiliki integritas,
141

 karena kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, 

penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya. 
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M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),h. 95. 
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Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian 

ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen 

pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap 

berikut ini: 

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada di dalam rumusan penelitian 

atau yang tertera di dalam problematika penelitian. 

2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. 

3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 

4. Menyusun deskriptor menjadi butir-butir instrumen. 

5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata 

pengantar. 

Instrumen ketiga adalah pengumpulan data. Penyusunan instrumen 

pengumpulan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut. 

1. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam 

rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika 

penelitian. 

2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. 

3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 

4. Menyusun deskriptor menjadi butir-butir instrumen. 

5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata 

pengantar. 

Instrumen keempat dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara 

umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan 

dengan tahap-tahap berikut ini : 
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1. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam 

rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian. 

2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. 

3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 

4. Menyusun deskriptor menjadi butir-butir instrumen. 

5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata 

pengantar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan metode campuran antara content analysis (kajian isi) observasi dan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan bisnis berbasis SET dalam 

hal ini bisnis RJA, dan  wawancara dengan informan dan akademisi yang telah 

ditentukan guna menggali informasi terkait dengan pengembangan bisnis berbasis 

SET. 

Karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan 

melalui 3 cara, yaitu: 

1. Observasi. Dilakukan untuk menghimpun atau memperoleh data dan 

gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang 

tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti dangan meng-

gunakan pengamatan yang serius dan pengindraan.
142
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M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2011), h. 118. 
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2. Wawancara (interview). Pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara 

baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang 

di-lakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan 

pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang 

sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung dengan merujuk pada 

masalah atau tujuan penelitian. 

3. Dokumentasi. Mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk 

dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang 

dapat berupa gambar, film, dan lain-lain. 

Dalam peneltian kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen 

penelitian. Selama berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar 

diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek yang dijadikan sasaran penelitian. 

Keberhasilan penelitian sangat tergantung dari data lapangan, maka ketepatan, 

ketelitian, rincian, kelengkapan dan keluesan pencatatan informasi yang diamati 

dilapangan sangat penting.  

Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan 

data penelitian kualitatif diatas:
143
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Syukur Kholil, Metodologi Penelitian Komunikasi (Bandung: Citapustaka Media, 
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1. Meringkaskan data hasil kontak dengan sumber atau objek penelitian. 

Kebanyakan data penelitian kualitatif adalah dalam bentuk catatan-

catatan, dapat juga berupa peta, skema, gambar-gambar, rekaman tape, 

video, memo dan sebagainya. Peneliti berusaha meringkaskan data 

sejauh tidak menghilangkan makna keadaan dilapangan. 

2. Pengkodean dengan menggunakan simbol atau ringkasan. Dalam proses 

pengumpulan data, peneliti perlu mencatat keseluruhan fenomena yang 

di-amati dan data yang didengar dalam waktu yang relatif singkat dan 

peristiwa yang berlangsung cepat. 

3. Pembuatan Catatan objektif, klasifikasi dan mengedit data. Dalam pem-

buatan catatan lapangan, peneliti berusaha semaksimal mungkin agar ber-

sifat objektif, yaitu memahami dan mencatat data menurut versi yang di-

teliti. Disamping itu, dalam proses pencatatan data perlu dibuat 

klasifikasi data berdasarkan konsep-konsep atau tema-tema penting 

dalam penelitian. Kemudian kegiatan mengedit data terus juga dilakukan, 

sehingga apabila ada kekurangan data atau kesalahan data, dapat lebih 

cepat diketahui dan diatasi. 

4. Membuat catatan reflektif. Disamping membuat catatan objektif, peneliti 

juga membuat catatan reflektif tentang apa yang terfikir ketika proses 

pengumpulan data agar tidak sampai terlupakan, tetapi dibedakan dengan 

catatan objektif. 

5. Penyimpanan Data. Data harus disimpan pada tempat yang aman dan 

selamat. Bahkan digandakan terutama data dalam bentuk rekaman tape 
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recorder, video dan sebagainya. Sehingga dapat terhindar dari 

kehilangan data yang dapat berakibat fatal. 

6. Membuat analisis dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian, 

dilakukan analisis data ketika masih dalam proses pengumpulan data. 

Tujuannya ialah agar dapat mengetahui data yang kurang lengkap, dan 

data dapat digali lebih dalam lagi. Namun analisis ini masih bersifat 

sementara. Analisis final dan menyeluruh akan dilakukan ketika data 

sudah dikumpulkan secara keseluruhan. 

7. Analisis antar lokasi. Analisis antar lokasi dilakukan apabila lokasi 

penelitian lebih dari satu. Tujuannya adalah untuk melihat sisi-sisi per-

samaan dan perbedaan fenomena yang terjadi diberbagai lokasi serta 

faktor-faktor yang menyebabkannya. Tetapi apabila lokasi penelitian 

hanya satu maka analisis antar lokasi tidak perlu dilakukan. 

 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

 

Menganalisis data yang telah peroleh dan dikumpulkan peneliti akan 

meng-gunakan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, sebagai 

berikut:
144

 

1. Fenomenologis. Peneliti menekankan pada fenomena-fenomena yang 

terjadi pada objek analisis dalam hal ini fenomena yang terjadi pada 

Bisnis RJA berbasis SET  yang mengalami pengembangan penjualan 

dalam waktu yang relatif singkat. 
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M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, h. 231. 
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2. Life‟s History. Dengan menggunakan analisis life‟s history, peneliti akan 

mencari dan menggali informasi tentang reaksi, tanggapan, interpretasi, 

pandangan masyarakat tertentu mengenai RJA  yang diperoleh dengan 

interview dan observasi. 

3. Penggunaan Bahan Dokumenter. Penggunaan bahan dokumeter di-

maksudkan agar peneliti bisa mendapatkan informasi tentang penerapan 

SET terkhusus penerapannya pada bisnis. Bahan dokumeter yang di-

maksud adalah bahan yang didokumentasikan pada perpustakaan, 

lembaga penelitian, instansi, termasuk juga institusi pribadi.  

4. Penggunaan Bahan Visual. Selain menggunakan bahan dokumenter, 

peneliti juga menggunakan bahan visual seperti foto, video singkat, film, 

rekaman suara, siaran radio, siaran televisi dan visual lainnya. Analisis 

bahan  visual digunakan untuk melengkapi analisis-analisis data kualitatif 

secara umum. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 

Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas 

internal dari penelitian nonkualitatif. Uji kredibilitas mempuyai dua fungsi, yaitu 

melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuan dapat dipercaya, dan memperlihatkan derajat kepercayaan hasil 

penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang 

diteliti
145

 sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Pengujian 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatiif, (Cet. XXVI; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009),h. 330. 
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keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan uji 

kredibilitas dan realitas. Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:
146

 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti-

an dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pen-

dapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi 

atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Selain menggunakan teknik kredibilitas dan realitas dalam menguji 

keabsahan data, peneliti juga melakukan pemeriksaan melalui diskusi. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan pihak-pihak yang kompten.
147

 Teknik ini  

bertujuan agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, 

menghasilkan pandangan kritis terhadap hasil penelitian, menemukan teori 

substantif (penting), membantu pengembangan langkah berikutnya, dan 

pandangan lain sebagai pembanding.
148
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M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, h. 265. 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatiif, h. 332. 
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M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, h. 266. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Kelurahan Antang 

Kecamatan Manggala merupakan 1 dari 14 kecamatan di kota Makassar, 

Kecamatan manggala dibatasi oleh:  

Utara : Kec.Tamalanrea  

Selatan : Kabupaten Gowa 

Barat : Kec.Panakukang 

Timur : Kabupaten Maros 

Kecamatan ini memiliki 8 kelurahan dengan luas 24,14 km
2
. Kelurahan 

yang paling luas adalah Tamanggapa yaitu 7,62 km
2
, sedangkan kelurahan yang 

wilayahnya paling kecil di Kecamatan Manggala adalah Kelurahan Biring 

Romang. Berdasarkan informasi dari data statistik daerah kecamatan Manggala 

Tahun 2019 dimana RJA berada
149

, bahwa luas wilayah kelurahan antang 2,63 

km
2
.      

STATISTIK GEOGRAFI 
         KECAMATAN MANGGALA 
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Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kecamatan Manggala dalam angka 2019 

(Makassar:BPS MKS, 2019), h.2. 
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2. Penduduk Kelurahan Antang 

Berdasarkan data statistik Kecamatan Manggala Tahun 2019, penduduk di 

Kecamatan Manggala sebanyak 138.659 orang dengan jumlah rumah tangga 

31.392. Dari data tersebut penduduk di Kelurahan Antang menduduki jumlah 

terbanyak yaitu 31.936 orang yang terdiri dari 15.906 laki-laki dan 16.030 

perempuan dengan jumlah rumah tangga 6.860. dengan melihat luas wilayah dan 

jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Antang termasuk padat 

penduduk
150

 

Berdasarkan data statistik Kecamatan Manggala Tahun 2019 pula, jumlah 

masjid di kelurahan antang ada 12 dan 1 gereja dengan jumlah penduduk 31.936 

orang dan yang memeluk agama islam sebanyak 30.339 orang.
151

 

3. Lokasi Rumah Jahit Akhwat (RJA) 

RJA cabang Antang berlokasi di Jl. Antang raya, kelurahan Antang, 

kecamatan Manggala, Kota Makassar. Disekitar lokasi RJA terdapat kampus dan 

beberapa sekolah serta kantor pusat organisasi masyarakat, selain itu banyak 

pedagang di daerah tersebut seperti kuliner, pakaian, material, swalayan, bahkan 

bunga untuk kuburan juga ada.  hal ini yang membuat Antang raya sangat ramai 

bahkan sering macet. Namun lokasi ini sangat strategis untuk para pengusaha 

termasuk RJA. 

4. Sejarah dan Tujuan dibukanya RJA  

Sabda Rasulullah, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat 

kepada sesamanya” yang menjadi motivasi bagi Zakiyah selaku owner RJA 
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Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kecamatan Manggala dalam angka 2019,  h.10. 
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membuka usaha “Rumah Jahit Akhwat Makassar”. Dengan harapan dapat 

membuka lapangan kerja khususnya untuk kalangan perempuan, begitupun 

dengan menyediaan pakaian muslimah syar‟i yang menjadi syiar dakwah di 

lapisan masyarakat. Serta menyadari bahwa dakwah membutuhkan dana yang 

tidak kecil untuk menopang eksistensinya, sehingga diharapkan dapat menjadi 

amal jariyah. Hal inilah yang menjadi tujuan dirintisnya bisnis ini 
152

  

Dalam membangun usaha ini Zakiyah menggunakan modal dari arisan 

sebesar 15 juta dan bantuan dana dari suaminya sebesar 10 juta untuk membeli 

mesin jahit, bahan baku serta peralatan lainnya. Dengan berkonsultasi kepada 

rekan-rekan masalah jahit menjahit, baik cara menggambar pola, menjahit cadar 

serta bermusyawarah akhirnya RJA terbuka pada bulan Maret tahun 2012, 

bertempat di Jalan Toddopulli 17 No. 88 B Makassar sebagai tempat produksi 

maupun pemasaran.   Dimulai  2-3 orang tenaga penjahit, dan 1 orang merangkap 

menjahit dan mengelolah keuangan. Sebagaimana yang diceritakan secara detail 

Ada banyak kisah yang tidak bisa kami ceritakan dibalik berdirinya 

rumah jahit akhwat makassar,  namun terlepas dari kisah-kisah itu, kami 

merasakan bahwa hadirnya rumah jahit bak air mengalir, dgn modal dana 

arisan kami dan sedikit bantuan dari suami (Abul Faruq) yang 

mendukung dengan ide usaha ini, boleh dibilang kami Cuma punya 

modal semangat dalam artian bahwa kami bukanlah pakar dalam bisnis 

ini, bahkan sama sekali tak tau menjahit, dengan merk-merk mesin yang 

diperlukan. Kami hanya berkonsultasi dengan seorang akhwat yang pintar 

menjahit, terutama pada saat pengadaan mesin yang dibutuhkan. 

Bermodalkan uang arisan 15 juta, kami pun langsung membeli mesin-

mesin pokok yang dibutuhkan untuk awal merintis usaha ini, dan bantuan 

dana dari suami 10 jt untuk membeli kain dan bahan baku seperti kain, 

benang,  dll. Selanjutnya kami membuat brosur-brosur penerimaan 

karyawan penjahit, yang kami sebar jika ada event besar yayasan wahdah 

, dan tak luput dari pemanfaatan media sosial facebook. Alhamdulillah 

tidak menunggu waktu yang lama, kami pun kedatangan seorang akhwat 

yang menyatakan maksudnya untuk bergabung bersama kami. Tepat, ia 
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Zakiyah Kartini (32 tahun), Owner RJA Makassar, Wawancara, Makassar, 11 Mei 2020. 
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satu visi dan pandangan dengan kami, bahwa usaha ini belum ada, dan 

usaha ini memiliki peluang untuk berkembang. Musyawarah perdana, 

saya utarakan gambaran keinginanku dengan usaha ini, masa depan dan 

peluang yang bisa kita raih, alhamdulillaah waktu itu, senior kami alumni 

manajemen poltek ujung pandang yang memegang bagian 

pemasaran/internet, 2-3 tenaga penjahit, 1 orang merangkap menjahit dan 

mengelola keuangan, waktu itu kami belum membuat laporan keuangan. 

Kami sadar bahwa usaha yang baru kami rintis, belum bisa menghasilkan 

laba dan para karyawan tidak kami bahasakan sebagai gaji, mereka 

bekerja seikhlasnya saja dulu untuk mengembangkan usaha ini. Mulai 

merintis usaha ini kami juga hanya berpegang pada prinsip learning by 

doing, sekali lagi kami bukan ahli dalam menjahit, tapi semangat dan 

kemauan untuk terus memperbaiki diri dan belajar itu yang kami pegang. 

Awalnya produk kami masih sangat jauh dari standar kualitas. Kritik dan 

saran dari pelanggan pulalah yang mengajari kami untuk terus 

memperbaiki kualitas jahitan kami. Hingga seiring dengan 

waktu,,penjahit terus bertambah dan berdatangan ke kami, dan dari 

penajhit yang satu kami menimba ilmu,,mereka berbagi bagaimana cara 

menjahit cadar yang benar,,bagaiamana mengukur dan membuat pola.
153

 

 

Memasuki tahun kedua berdirinya, RJA membuka cabang di jalan Antang 

Raya no. 54 tepatnya tahun 2014. Cabang ini dijadikan tempat pemasaran karena 

lokasi yang sangat strategis. Berada di samping SMA dan SMP IT putri, 

berhadapan dengan STIKES Mega Rizki, serta jalur angkutan umum membuat 

lokasi RJA ini sangat tepat menjadi lokasi pemasaran produk yang telah 

diproduksi ataupun pemesanan produk yang diinginkan konsumen.
154

 

Mengusung visi: sukses untuk bersama-sama berkontribusi membangun 

perekonomian ummat menuju kejayaan islam, RJA menyusun misi sebagai 

berikut: 

a) Menjadi perusahaan busana syar‟i yang unggul dalam kualitas produk 

dan pelayanan 

b) Membuka lapangan pekerjaan yang semakin meluas 
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Zakiyah Kartini (32 tahun), owner RJA Makassar, wawancara, Makassar, 11 Mei 2020. 
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Suriyana (31 tahun), Pengelola RJA Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2020. 
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c) Menciptakan kondisi terbaik dan nyaman bagi karyawan sebagai 

tempat kebanggaan untuk bekerja (menjalankan amanah) dan 

beribadah menjadi muslim kaffah 

d) Meningkatkan kepedulian pada kesejahteraan karyawan 

e) Meningkatkan nilai infaq dan sedekah tuk menopang dakwah atau 

kegiatan keummatan  

f) Memiliki pondok tahfidz anak yatim 

g) Menciptakan suasana keislaman dalam perusahaan 

Kesuksesan yang diraih di Toddopuli dan Antang, serta permintaan dari 

konsumen sehingga RJA kembali membuka cabang di Perintis, Sentral dan 

Alauddin untuk wilayah Makassar. Namun ternyata permintaan tidak hanya 

datang dari Makassar tapi juga luar daerah dan RJA sudah membuka cabang di 

dua daerah luar Makassar yaitu Rappang dan Sinjai.
155

 

5. Struktur Pengelolaan RJA 

Dalam pengelolaan bisnis RJA dipimpin oleh seorang Direktur yang 

dibantu oleh manager umum, kemudian manager-manager di bidang lain yang 

terstruktur dengan tugasnya sebagai berikut: 

a) Direktur 

1) Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan. 

2) Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian per-

usahaan. 

3) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 

4) Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan 

secara efektif dan efesien. 
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Suriyana (31 tahun), Karyawan RJA Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2020. 
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5) Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, 

merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang 

bekerja pada perusahaan. 

6) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pabrik sesuai 

dengan kebijakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

7) Menetapkan besarnya deviden/pembagian laba perusahaan. 

8) Supervisi manager keuangan 

b) Manager Umum 

1) Memimpin, mengelolah, menganalisa dan mengkoordinasi semua 

hal yang berkaitan dengan roda perusahaan 

2) Motivator bagi karyawan 

3) Mengelolah operasional harian perusahaan 

4) Mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan 

maksimal 

5) Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan 

dengan efektif dan maksimal 

6) Mengelolah anggaran keuangan perusahaan 

7) Merencanakan strategi perusahaan jangka panjang,jangka 

menengah, dan jangka pendek untuk kemajuan perusahaan 

8) Mengikuti seminar, pelatihan, dan pertemuan 

9) Supervisi manager produksi 

c) Manager Human Resources Development 

1) Persiapan dan seleksi tenaga kerja  
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2) Developing people adalah pengembangan kemampuan pegawai 

dalam potensi kerja 

3) Meningkatkan kecerdasan pegawai yang dimiliki 

4) Evaluasi karyawan  

5) Memberi kompensasi dan proteksi pada pegawai  

6) Trainer terhadap pegawai di dalam perusahaan (internal)  

7) Menganalisa kemampuan pegawai untuk menentukan jobdesk  

d) Manager Produksi 

1) Bertanggungjawab pada semua hal yang berkaitan dengan 

produksi, mulai dari proses, progres, problem solving, kualitas, 

kuantitas, reporting dan lain sebagainya 

2) Memastikan tercapainya hasil produksi sesuai dengan rencana 

perusahaan baik dalam hal kualitas, kuantitas dan waktu 

penyelesaiannya  

3) Membuat perencanaan dan jadwal proses produksI dan standar 

produksi RJA 

4) Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak 

terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan 

penolong maupuan produk yang sudah jadi di gudang  

5) Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas 

produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan 

lancar 

6) Membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya 
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7) Bertanggung jawab pada peningkatan ketrampilan dan keahlian 

karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya 

8) Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah 

tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran 

9) Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan 

pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi 

e) Manager Keuangan 

1) Merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan 

termasuk perpencanaan umum keuangan perusahaan 

2) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan 

seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer 

lainnya 

3) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, 

pembelanjaan, deviden/pembagian laba 

4) Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencaaan, laporan dan 

pembiayaan perusahaan, arus kas perusahaan, anggaran 

perusahaan, pengembangan sistem dan pembiayaan, analisis 

keuangan, dan memaksimalkan nilai perusahaan 

5) Audit laporan setiap kepala cabang dan kepala produksi  

6) Mendampingi kepala cabang baru untuk membuat laporan cabang 

7) Bekerjasama dengan manajer produksi, manajer pemasaran, dan 

manajer umum untuk penentuan HPP dan harga jual 

8) Membuat laporan pajak  

f) Manager Pemasaran 
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Manager pemasaran memiliki dua sub tugas yaitu perencanaan dan 

pelaksanaannya denganrincian sbagai berikut: 

Tugas Perencanaan Manajer Pemasaran 

1) Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan 

memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan. 

2) Merencanakan marketing research yaitu dengan mengikuti 

perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari 

perusahaan pesaing. 

3) Melakukan perencanaan analisis peluang pasar. (masuk di 

pameran-pameran) 

4) Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi 

penurunan order. 

5) Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran (promo, buka 

stand, menjadi sponsor untuk kostum mc) 

6) Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar.  

7) Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. 

Tugas Pelaksanaan Manajer Pemasaran 

1) Memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing sehingga 

tercipta tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi 

mungkin. (kontroling admin online) 

2) Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang 

baik dengan konsumen. 

3) Merumuskan target penjualan. 
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4) Merumuskan standard harga jual dengan koordinasi bersama 

Direktur Operasional serta Departemen terkait. 

5) Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak 

mampu ditangani oleh bawahan. 

6) Mengesahkan Prosedur dan Instruksi Kerja di Departemen 

Marketing. 

7) Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah 

disusun untuk menjamin bahwa sasaran  yang  ditetapkan dapat 

terwujud, misalnya : volume penjualan dan tingkat keuntungan. 

8) Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order. 

9) Memberikan persetujuan kredit pelanggan dalam batas-batas yang 

wajar. (konsinyasi) 

10) Melakukan demarketing jika terjadi overload produksi. 

11) Melakukan analisa pelanggan yang mengalami kecenderungan 

kredit macet. 

12) Melakukan analisa perilaku pasar / konsumen sebagai dasar dalam 

menentukan kebijakan pemasaran. (membagikan kuesioner kepada 

konsumen) 

13) Melakukan penilaian karya kepada Kepala Bagian Marketing. 

14) Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga 

menjadi lebih baik. 

15) Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh atasan 

sehubungan dengan fungsi di Departemen Marketing. 

Tugas Pengawasan Manajer Pemasaran 
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Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran 

yang telah ditetapkan dan kegiatan kerja di Departemen Marketing 

g) Kepala Cabang 

1) Sebagai team HRD 

2) Membuat laporan bulanan (laporan produksi/action plan, laporan 

reseller) 

3) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaan sesuai 

dengan norma pedoman dan instruksi dari pimpinan umum.  

4) Melaporkan data serta kegiatan yang ada ke pimpinan (action 

plan, hypnotic goal) 

5) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan karyawan cabang 

(sesuai SOP) 

6) Membina dan mengawasi serta mempertanggung jawabkan 

jalannya cabang (menggantian posisi jika ada posisi yang kosong) 

7) Menandatangani dan mengecek dokumen, formulir dan laporan 

sesuai dengan sistem prosedur yang berlaku 

8) Membina dan meningkatkan kesejahteraan sosial karyawan 

(mengganti/mengatur posisi kosong) 

9) Membina suasana kekeluargaan dan kerja sama yang baik 

karyawan serta memelihara keamanan 

10) Menginput data agen dan resi. 

  



82 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur pengelola RJA 

 

Tabel 4.1 

Daftar Nama-nama Yang Menjadi Informan dalam Penelitian 

No Nama Status 

1 Zakiyah Kartini Owner RJA 

2 Suriyana Pengelola RJA 

3 Satriani Pengelola RJA 

4 Khadijah Pengelola RJA 

5 Suardi Karyawan RJA 

Direktur 

Manager 

Umun 

Manager 

Pemasaran 

Manager 

Keuangan 

Manager 

Produksi 

Manager 

HRD 

Kepala 

Cabang 

Alauddin Sentral Perintis Antang Toddopuli Sinjai Rappang 
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6 Nurfadillah Karyawan RJA 

7 Saskia A urhodia Pelanggan RJA 

8 Hardilah Pelanggan RJA 

9 A.Nurul Madina Maal Pelanggan RJA 

10 Hajranah Pelanggan RJA 

Sumber. Data Sekunder, RJA Makassar Mei 2020 

 

B. Konsep Akuntabilitas Berbasis SET Dalam Bisnis RJA 

1. Konsep Bisnis RJA 

Setiap bisnis harus memiliki konsep agar bisnis tersebut dapat terarah dan 

berkembang sesuai keinginan. Islam membebaskan muslimin dalam menetapkan 

konsep bisnisnya selama tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan. Demikian 

pula RJA yang memiliki konsep dalam menjalankan bisnisnya. Dengan 

memahami aturan yang ditetapkan dalam islam, RJA menerapkan aturan-aturan 

dalam muamalaah sehingga dapat berlaku adil untuk semua pihak, baik yang 

terlibat langsung maupun tidak.
156

 

Produk yang RJA tawarkan adalah pakaian muslim dan muslimah dari 

anak-anak hingga dewasa, baik produksi sendiri ataupun brand produk lain. 

Semua pakaian yang dijual syar‟i, tidak ada yang menampakkan aurat. RJA juga 

menjual aksesoris muslimah seperti kaos kaki, kaos tangan, masker, dan lain-lain. 

Bahkan RJA sudah menjual  bahan baku yaitu kain jika konsumen ingin menjahit 

sendiri atau butik yang membutuhkan kain untuk diolah menjadi pakaian.
157

 

                                                           
156

Zakiyah Kartini (32 tahun), owner RJA Makassar, wawancara, Makassar, 11 Mei 2020. 
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Satriani (24 Tahun), Pengelola RJA, wawancara, Makassar, 15 Mei 2020. 
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Bahan baku RJA awalnya diambil dari toko di makassar, sekarang sudah 

kerjasama dengan pabrik dijawa sebagaimana pernyataan karyawannya: 

Awalnya bahan baku kami beli di butik yang menyediakan kain syar‟i dan 

mencari di daerah sekitaran pasar sentral Makassar, lanjut pembelian kain 

secara online daerah Jakarta (tanah abang) dan Solo, sampai akhirnya 

proses kain sendiri di salah satu pabrik tekstil di Bandung.
158

 

 

Bahan baku ini dikirim langsung dari pabrik melalui jasa ekspedisi, sehingga 

harga jual yang RJA tawarkan sangat terjangkau.  

Tehnik produksi RJA yaitu dengan memperhatikan harga dan kualitas 

barang dimana bahan baku menjadi keuggulan utama RJA untuk bebas 

memproduksi atau merancang model pakaian dengan panduan warna yang syar‟i. 

Dengan prinsip Learning by doing  dimana para karyawannya tidak semua berasal 

dari latar belakang pendidikan tata busana, para pengelola mengerti bahwa 

produksi pakaian hanya berdasarkan pada kemampuan karyawannya, sehingga 

jumlah pakaian yang diproduksi tidak menentu. Namun untuk karyawan yang 

telah professional dan berlatar belakang tata busana, maka produksinya berkisar 

100 lembar per bulan untuk setiap karyawan. Barang yang di produksi tidak 

menunggu hingga semua jahitan selesai, melainkan distribusinya berangsur-

angsur jika produksi per setelan pakainnya telah selesai.
159

 

 Sistem order model dan penyediaan bahan baku serta harganya yang 

relative terjangkau menjadi keunggulan utama RJA. Disamping juga 

memfokuskan pada produksi dan penjualan beberapa item model saja. Jadi 

konsumen bisa bebas memilih, merancang model dengan paduan warna yang 

syar‟i yang telah disiapkan. Terutama untuk order seragam majelis taklim atau 
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Khadijah (28Tahun), Pengelola RJA, wawancara, Makassar, 18 Mei 2020. 
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Satriani (24 Tahun), Pengelola RJA, wawancara, Makassar, 15 Mei 2020. 
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komunitas lainnya. Mereka tak perlu bersusah-susah mencari bahan di pasar 

sentral yang belum tentu dapat. Konsep sederhana dan syar‟i yang diutamakan.
160

 

 Dalam hal menjaga kualitas dan kuantitas produk dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen, pihak pengelola melakukan pengawasan terhadap kinerja 

dari karyawannya dan memastikan kain yang digunakan adalah jenis kain yang 

berkualitas, yang dibuat dengan model yang telah dirancang oleh desainer sesuai 

dari peminatan pasar dan permintaan langsung dari konsumen karena bisnis ini 

menggunakan proses pelayanan standar dan pesanan. Dalam penyimpanan hasil 

produksi sangat rapi, dengan menyusun pada arak gudang sesuai model jilbab dan 

gamisnya serta sizenya sehingga memudahkan pemantauan size maupun model 

yang berkurang
161

 

Tehnik  pemasaran RJA yaitu iklan melalui facebook, whatsaap, brosur-

brosur yang disebar luas serta dari mulut ke mulut, hingga RJA dikenal. Mulai 

dari sistem kepercayaan, barang didistribusikan reseller-reseller keberbagai 

daerah seperti di Pare-pare, Bone, Kolaka yang pengontrolannya hanya melalui 

via telepon setiap bulannya mengenai berapa barang yang laku, sedangkan di 

daerah Makassar sendiri distributor langsung mengambil barang di tempat Rumah 

Jahit Akhwat sendiri dan menyetor langsung hasil penjualannya sesuai waktu 

yang disepakati, sedangkan pemasaran melalui online sudah keseluruh indonesia 

bahkan Malaysia dan singapura.
162

 

RJA membuka pelayanan langsung kepada konsumen dengan menerapkan 

pelayanan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketika seorang 
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Suriyana (31 tahun), Pengelola RJA Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2020. 
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Zakiyah Kartini (32 tahun), owner RJA Makassar, wawancara, Makassar, 11 Mei 2020. 
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Suriyana (31 tahun), Pengelola RJA Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2020. 
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konsumen datang berbelanja maka akan disambut oleh seorang karyawan dengan 

senyum dan salam serta perkenalan diri singkat sebagai berikut 

Assalamu'Alaikum…Ada yang Bisa Dibantu? Saya (karyawan 

menyebutkan Nama), Jika Ada Keperluanta Kita‟ Panggil Meka Saja Dih' 

(Dibarengi Dengan Senyum Terindah).  
 

Mengatur jarak kurang lebih 5 langkah dari pelanggan dengan tetap 

memperhatikan pelanggan. Sehingga pelanggan tidak merasa risih namun tetap 

merasa diperhatikan. Transaksinya juga sudah menggunakan website kasir yang 

terhubung dengan jaringan internet. Karyawan pada pelayanan langsung terdiri 

dari kasir, pelayanan daring, pesanan, pelayanan, dan gudang. Selain pelayanan 

langsung kepada konsumen RJA juga membuka kerjasama marketer, agen, 

maupun reseller.
163

 

 

2. Konsep Akuntabilitas Berbasis SET dalam Sistem Bisnis RJA 

Konsep Akuntabilitas dalam Islam sangat erat hubungannya dengan hisab 

(perhitungan) di  hari pembalasan. Hisab yang dimaksud dalam arti yang umum 

yaitu berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai kepada Allah swt. dalam 

segala hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia.
164

 Sebagaimana dalam QS. 

Aṣ-Ṣhāffāt/ :22-24. 
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Nurfadillah (22tahun) kepala cabang RJA Antang, Wawancara, Makassar, 19 Mei 2020. 
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Rahmah Yulisa Kalbarini Dan Noven Suprayogi,” Implementasi Akuntabilitas Dalam 

Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella 

Yogyakarta)” JESTT  1, No. 7  (Juli 2014): h.507 
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Terjemahnya: 

(kepada Malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim 

beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu 

mereka sembah, selain Allah; Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke 

neraka. dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena Sesungguhnya 

mereka akan ditanya.
165

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa di akhirat kelak setiap manusia akan dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Makna akuntabilitas inilah 

yang telah  dipahami dan berusaha diterapkan dengan baik oleh RJA.  

Dalam konteks akuntabilitas, manusia seakan-akan mengikat kontrak 

dengan Allah swt. Kontrak tersebut Allah swt. sebagai The Ultimate Principal 

yang menugaskan manusia untuk menyebarkan rahmat/kesejahteraan pada 

manusia lain dan alam.
166

 Tugas inilah yang dipahami zakiyah sebagai owner dari 

RJA dan menjadi salah  satu tujuan didirikannya RJA. 

Bisa bermanfaat untuk orang banyak dan Membuka lapangan pekerjaan 

terutama untuk kalangan akhawaat, dan kami melihat usaha ini sangat 

cocok untuk akhwat yang tidak perlu lagi berikhtilat.
167

 

Konskuensi dari sebuah penugasan adalah manusia harus bertanggung 

jawab atas tugas yang dibebankan. maka akuntabilitas yang dilakukan oleh 

managemen adalah akuntabilitas yang suci yaitu managemen menyajikan 

“persembahan” yang suci kepada Allah swt. agar persembahan ini diterima dan 

mendapatkan ridha-Nya, manajemen kepada Allah swt. ini dinamakan 

akuntabilitas vertikal.
168

 Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-

Mudatstsir/ 74: 38. 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h.446 .  
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Zakiyah Kartini (32 tahun), owner RJA Makassar, wawancara, Makassar, 11 Mei 2020. 
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Iwan Triyuwono,”Akuntansi Syariah:Implementasi Nilai Keadilan dalam format 

Metafora Amanah,”l Akuntansi dan Auditing Indonesia 4, no.1 (2000) 
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Terjemahnya: 

 tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya
169

 
 

Konsep pertanggungjawaban telah dipahami oleh owner maupun 

karyawan RJA sebagaimana  wawancara yang dilakukan peneliti, dikatakan oleh 

Zakiyah bahwa: 

Pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia tetapi pada Allah juga 

tentunya, kami lebih menekankan pada amanah. Baru-baru kami mngadakan SO 

dengan tujuan menekankan pada tim akan kebutuhan mengeluarkan zakat. Begitu 

juga amanah HRD, kami wajibkan semua karyawan tarbiyah agar ruh dan prinsip 

bekerja tak melupakan ibadah karena kami merasa bertanggungjawab kepada 

karyawan dalam hubungannya juga pada Allah.
170

 

 

Selain itu wawancara juga dilakukan pada karyawan RJA yaitu Suryana 

mengatakan bahwa: 

Tanggung jawab adalah amanah, kewajiban kami melakukan apa yang 

diamanahkan perusahaan karena Allah Maha Melihat.
171

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Khadijah: 

 

Pertanggungjawaban adalah kewajiban yang harus ditunaikan, dan 

dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dapat ditunaikan.
172

 

 

Konsep pertanggungjawaban ini juga diterapkan dalam RJA terlihat dari 

barang yang diproduksi yaitu pakaian syar‟i yang mendukung muslimah 

menjalankan salah satu perintah agamanya yaitu menutup aurat, pun para 

karyawan perempuannya semua menggunakan hijab, semua karyawan juga 
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diwajibkan menuntu ilmu agama setiap pekan, demikian pula pengelolaan bisnis 

ini sangat memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Inilah 

juga yang menjadi alasan Zakiyah tidak berhenti belajar, setelah menyelesaikan 

studi di STIBA Makassar jurusan Hukum sekarang melanjutkan studi di UMS 

jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 

Akuntabilitas sebagai representasi dari “spirit” merupakan satu sisi dari 

satu uang logam akuntansi syariah. Sisi yang lain adalah pemberian informasi 

sebetulnya merupakan konsekuensi logis dari adanya akuntabilitas. Akuntabilitas 

dengan dasar nilai etika syariah menjadi spirit yang mendasari bentuk informasi 

dan informasi akuntansi.
173

 Bentuk dan informasi akuntansi tersebut berdasarkan 

etika bisnis syariah maka aturan-aturan yang ditetapkan dalam bisnis RJA 

mengandung nilai-nilai syariah. Sebagaimana dalam standard operating 

procedure (SOP) kerja karyawan di semua bidang maupun transaksinya. Ini 

menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumennya 

Masya Allah baek sekali kakak-kakanya, pembeli dilayani dengan baik 

dan sangat ramah jadi senang belanja disini.
174

 

Pelanggan yang lain juga mengungkapkan hal yang sama: 

Pelayanan disini sangat ramah dan sopan, dan senantiasa melayani dengan 

senyuman jadi kita merasa nyaman
175

 

 

RJA menerapkan budaya dalam bisnisnya yaitu Ukhuwah islamiyah, 

Amanah, Jujur & bertanggung jawab, Ramah, Disiplin, Integritas, 

Profesionalisme, Perbaikan tiada henti. Bahkan pajangan di dinding toko berisi 
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nasehat-nasehat yang mengingatkan untuk shalat dan bahwa kehidupan akhirat 

adalah kekal. Realitas yang diciptakan bernuansa syariah sehingga dapat 

dikatakan realitas bertauhid sebagai bagian dari akuntabilitas vertikal. Yang 

sejalan dengan perintah Allah swt. dalam QS. Aż-Żāriyāt/ 51:56. 

                   

Terjemahnya: 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

beribadah kepada-Ku.
176

 

Tugas ini adalah tugas yang membumi karena bukan hanya menyangkut 

hubungan dengan Allah swt. tapi juga menyangkut penciptaan dan penyebaran 

rahmat kepada manusia yang lain dan lingkungan alam dalam bentuk aktivitas 

bisnis. Dalam konteks mikro dapat diartikan bahwa bahwa sebuah entitas bisnis 

telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam. RJA telah berusaha 

menerapkan hal ini dengan pemberian gaji yang layak untuk seluruh karyawan 

ditambah bonus-bonus yang lain, dapat disimpulkan bahwa owner RJA sangat 

memperhatikan kesejahteran seluruh karyawannya. Seba gaimana yang di-

ungkapkan saat pembagian sembako pada masa pandemi berikut 

Karyawan kami adalah mereka yang selama ini membantu majunya usaha 

yang kami jalankan. Merekalah yang setiap hari melayani para costumer, 

menyiapkan segalanya, mengatur dan mendistribusikan paket-paket yang telah 

diproduksi jauh-jauh hari. Mereka bukan hanya menjadi partner kerja kami selama 

ini. Tapi sudah kami anggap sebagai satu keluarga, yang wajib kami hargai, dan 

patut kami apresiasi. Diantara mereka, ada yang terpaksa jauh dari keluarga. 

Kebijakan untuk jangan mudik memaksa mereka untuk tetap stay di Makassar. 

Meski mereka rindu dengan keluarga di kampung, meski Ramadhan harus dilalui 

dengan situasi yang tak biasa. Serba sulit, serba terbatas, dan serba dibatasi. 

Alhamdulillah, dengan izin Allah, mulai hari ini, kami memiliki kebijakan baru 

dengan turut memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi karyawan-karyawan 

kami. Mungkin sembako-sembako itu dimata beberapa orang sangat-sangat biasa. 
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Namun bagi kami selaku owner, sembako adalah bentuk kepedulian kami 

terhadap para karyawan yang masih setia hingga hari ini. Insya Allah, badai ini 

pasti berlalu. Teruslah semangat, akan ada waktu dimana kita akan benar-benar 

merindukan saat-saat seperti ini. Yakinlah, Allah tak akan membebani kita diluar 

batas kemampuan yang kita miliki. Teruslah berdedikasi kepada amal usaha ini. 

Menjadi pelayan bagi mereka yang saat ini masih menjalani proses hijrah. 

Menjadi sahabat bagi saudara-saudara yang ingin menjadi orang yang lebih baik 

lagi.
177

 

 

Aksioma terpenting yang mendasari SET adalah Allah sebagai pencipta 

dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang 

berlaku dalam SET adalah Allah sebagai sumber amanah utama karena Dia adalah 

pemilik tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para 

stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari allah yang di dalamnya melekat 

sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang 

ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.
178

 Ini sangat dipahami owner  RJA 

sehingga berusaha menerapkan dalam bisnisnya, RJA senantiasa mengeluakan 

zakat maupun donasi sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan. 

Sejalan dengan perintah Allah swt. dalam QS.Al-Baqarah/2:215. 

                                      

                          

Terjemahnya: 

mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja 

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.
179
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Penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi dengan 

beberapa makna. Pertama, terdapat transformasi dari pencapaian laba bersih yang 

maksimal) ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan 

merupakan tujuan akhir dari bisnis tetapi hanya tujuan antara. Yaitu ketika RJA 

mendapatkan laba yang tingggi maka bonus dan donasi yang dikeluarkankan juga 

semakin banyak. Kedua, karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala 

bentuk operasi dalam bisnis harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan 

syariah. Sehingga SOP karyawan bernuansa syariah. Hal yang paling sederhana 

adalah senantiasa memulai semua kegiatan dengan mengucapkan Bismillah. 

Ketiga, zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara 

karakter egoistik dan altruistik. Karakter egoistik menyimbolkan bahwa sebuah 

bisnis tetap  diperkenankan untuk mencari laba namun tetap dalam bingkai 

syariah, dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh RJA 

dialokasikan sebagai zakat, sedangkan altruistik mempunyai arti bahwa sebuah 

bisnis juga mempuyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan 

manusia dan alam lingkungan yang semuanya tercermin dalam zakat. 

Sebagaimana kepedulian RJA kepada sesama baik karyawan maupun masyarakat 

yang membutuhkan. Keempat, zakat mengandung nilai emansipatoris, yaitu 

lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, 

serta pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. Kelima, zakat 

adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan 

suci (ukhrawi). Yaitu memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia bahwa 

segala bentuk kegiatan profan selalu berkait erat dengan kedudukan manusia di 

hadapan Allah swt.  kelak di Akhirat.  
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Sangat beralasan jika sumber daya tersebut baik secara individual dan 

kolektif  dibatasi, karena memang stakeholders hanya memiliki hak guna. Namun, 

pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan Allah swt. tetapi 

ditujukan kepada kepentingan manusia yang mempunyai hak atas sumberdaya 

tersebut. Banyak ayat dalam al-Qur‟an yang memerintahkan untuk berinfak yang 

memberikan pemahaman bahwa dalam harta seseorang sebenarnya tersimpan hak 

orang lain,  seperti: hak para fakir miskin, anak-anak yatim yang terlantar, ibnu 

sabil, dan lain-lain. Sebagaimana dalam QS 

Dalam padangan SET, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya 

berlaku pada para partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang 

memberikan kontribusi kepada bisnis RJA seperti: pemegang saham, karyawan, 

dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang 

dilakukan RJA atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill 

juga mendapatkan bagian dari distribusi kekayaan tersebut. Premis yang 

mengatakan bahwa manusia itu adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi 

menciptakan dan mendistribusikn kesejahteran bagi seluruh manusia dan alam 

yang mendorong RJA senantiasa berusaha mewujudkan nilai keadilan terhadap 

manusia dan lingkungan alam. Keinginan untuk senantiasa membawa 

kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, dan masyarakat serta lingkungan 

alam tanpa meninggalkan zakat, infak, dan sedekah sebagai manifestasi ibadah 

kepada Allah. 

Dalam wawancara yang dilakukan peniliti, zakiyah mengungkapkan 

bahwa bisnis ini tidak hanya mencari keuntungan sendiri namun sangat 

memeperhatikan kesejahteran bersama: 
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Alhamdulillah beberapa karyawan dan penjahit sudah membangun rumah 

permanen mereka hasil dari pendapatan di RJA, mengumpulkan uang 

panaik, beberapa dari mereka dari status mustahik bisa menjadi muzakki, 

dan tidak sedikit yang bisa membiayai kuliah sendiri, mengirimkan uang 

bulanan ke orang tua dikampung, membiaayai sekolah saudara mereka.
180

 

 

Senada dengan Zakiyah, Suryana juga menyampaikan apa yang sudah didapatkan 

selama bekerja di RJA 

Alhamdulillah selama kerja di RJA betul betul sangat membantu saya dan 

keluarga. Saya kerja di RJA waktu masih kuliah di semester 2. Untuk gaji 

bertahap, awalnya sih saya sangat bersyukur yang bisa menerima saya 

bekerja sambil kuliah untuk membantu biaya kuliah saya nominal saya 

tidak permasalahkan tapi karena kepercayaan yang diberikan oleh owner, 

baru beberapa bulan bergabung sudah bisa dipercayakan mendapat bonus. 

Bonus pertama yang saya dapatkan belum seperti saat ini tapi itu sudah 

membuat saya sangat bersyukur karena awalnya berharap gaji berapapun 

dan ternyata diberikan bonus bulanan. Selain gaji dan bonus alhamdulillah 

owner mempercayakan kepada kami untuk memasukkan modal berapapun 

ke RJA kami anggap ini tabungan masa depan. Awalnya saya merasa tidak 

bisa menyisihkan karena biaya kuliah dan biaya di kampung menurut saya 

tidak bisa menyisihkan tapi karena motivasi dan adanya bonus akhirnya 

uang bonus itulah yang saya jadikan tabungan mulaidari 1 jutaan hingga 

tahun berikutnya sudah bisa lebih dari itu karena adanya laba bulanan yang 

juga terkumpul. Intinya saya pribadi merasa sangat bersyukur atas 

kepercayaan yang diberikan RJA kepada kami karena menurut kami 

kepercayaan adalah kunci utama mendapatkan kenyamanan dan 

kesejahteraan kerja.
181

 

 

Wawancara dengan karyawan lain juga mengungkapkan hal yang sama: 

 

RJA sangat membantu kehidupan sehari-hari, bahkan sudah bisa bangun 

rumah serta membantu ekonomi keluarga dan saudara. RJA senantiasa 

memberikan hadiah ataupun bonus kepada saya. Semoga selalu diberikan 

kesempatan kerjasama dengan RJA.
182

 

 

Selain itu Satriani mengatakan bahwa: 

 

Awal kerja di RJA gaji saya kurang dari 1 juta yang naik secara berkala 

sampai sekarang sudah tembus angka 5 juta. Bonus selalu ada tiap bulan 

yang awalnya dalam bentuk dana diterima bulanan sekarang dalam bentuk 

emas yang diambil pertahunnya. Dari kerja di RJA alhamdulillah saya bisa 
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menyelesaikan kuliah (S1), membeli motor, dan memiliki tabungan. 

Bonus lain yang biasa saya dapat juga adalah sering diikutkan acara 

seminar maupun pelatihan tentang bisnis yang dibiayai oleh RJA.
183

 

 

 Dari wawancara yang dilakukan tergambar bahwa RJA telah berupaya 

mendistribusikan kekayaan kepada semua pihak yang terkait dengan bisnisnya 

dan mensejahterakan kehidupan mereka beserta keluarga. Namun ini tidak 

membuat RJA lupa akan kemaslahatan masyarakat ataupun lingkungannya. Ini 

bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan RJA. Menjadi sponsor kegiatan 

keagamaan, memberikan donasi untuk proposal permintaan dana, bakti sosial dan 

memberikan baju lebaran untuk anak yatim yang terlantar adalah kegiatan rutin 

yang dilakukan RJA sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kemudian 

dijabarkan secara horisontal. Sesuai dengan perintah Allah swt. dalam QS. Al-

Baqarah/2:195. 

                                      

    

Terjemahan: 

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
184

 
 

 Pertanggungjawaban yang dijabarkan secara horisontal tidak hanya kepada 

manusia tapi juga kepada lingkungan/alam. Terlihat dari SOP karyawan toko 

untuk senantiasa membersihkan toko sebelum buka dan tutup, serta menjaga 
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kebersihannya juga memastikan tidak ada debu yang menempel di produk yang 

dipajang maupun area lain di toko. Ini dibuktikan dari pernyataan pelanggannya: 

Tokonya bersih, barang-barang tersusun rapi, dingin jadi suka belaanja 

disini. Selain karena dekat dari sekolah juga.
185

 

 

Hal ini tidak hanya berlaku di toko namun area produksi juga menerapkan SOP 

untuk kerapian dan kebersihannya dengan slogan LISA DARA APIK ( Lihat 

sampah ambil, tidak rapi, atur dan rapikan). Dalam produksi juga sebisa mungkin 

penjahit tidak menyisakan kain, kain-kain potongan digunakan untuk menjahit 

pakaian anak-anak, cadar lepas, masker, dan lain lain. Hal ini sangat efisien dalam 

mengurangi sampah hasil produksi. Walaupun demikian RJA belum 

mengeluarkan dana khusus untuk kelestarian lingkungan kecuali membayar iuran 

angkutan sampah setiap bulan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap informan owner maupun 

karyawan RJA menghasilkan bahwa bisnis yang dikelola RJA hampir sejalan 

dengan konsep akuntabilitas berbasis SET. Didasarkan pada konsep akuntabilitas 

owner RJA tentang akuntabilitas bahwa tujuan utama hidup di dunia adalah  

memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah swt. 

Pertanggungjawaban dana bisnis yang dikelola pihak RJA 

dipertanggungjawabkan kepada Allah melalui zakat dan laporan 

pertanggungjawabannya dibuat oleh pemilik sebagai bahan evaluasi peningkatan 

target zakat kedepan.  

RJA juga membuat membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedur 

standar laporan keuangan pada umumnya. Laporan keuangan yang tercatat secara 
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rapi dan sistematis sehingga owner RJA mempercayai pencatatan laporan 

keuangan kepada orang yang berpengalaman dan ahli dibidang keuangan serta 

dapat dipercaya. Walaupun demikian, RJA belum menerapkan SET  pada laporan 

keuangannya yakni tidak adanya pelaporan value added statement sebagai 

pemberi informasi yang lebih transparan mengenai pendistribusian nilai tambah 

tambah yang diciptakan RJA. 

 

C. Peranan Akuntabilitas Berbasis SET dalam Perkembangan Bisnis RJA 

Tidak dipungkiri salah satu tujuan dibukanya bisnis adalah mendapatkan 

profit dalam bentuk uang. Dari penghasilan ini kemudian diputar lagi untuk 

mendapatkan uang dan begitu seterusnya. Dari uang diputar sedemikian rupa dan 

dirubah menjadi uang lagi. Sederhananya, bisnis yang dilakukan oleh manusia 

pada dasarnya mentransformasi materi untuk menjadi materi lebih besar. Namun 

tidak demikian bisnis yang dialankan RJA. Tujuan utamanya adalah membantu 

para muslimah menutup auratnya dan sekaligus sebagai bentuk ibadah, dengan 

tetap mendapatkan keuntungan. Disamping mendapatkan keuntungan dalam 

bentuk materi owner RJA juga merasakan kesenangan sebagaimana ungkapannya: 

Ada kebahagiaan yang kami rasakan, ketika melihat muslimah yang 

dulunya tak berhijab syar‟i kini mengenakan busana syar‟i yang 

dengannya kami berharap usaha ini bisa juga kami jadikan syi‟ar da‟wah 

di lapisan masyrakat.
186

 

 

Juga pernyataan yang senada dari Zakiyah: 

 

Selalu ada kesyukuran dan kesenangan saat melihat wajah-wajah itu, 

wajah-wajah polos yang merindukan sosok seorang ayah dan ibu. Kami 

merasa bangga dan bahagia turut andil memberikan senyuman diwajah 

mereka. Meski hanya sedikit, setidaknya kado lebaran yatim ini bisa 

bermanfaat untuk anak-anak. Walaupun omset penjualan tidak seperti 
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tahun-tahun sebelumnya karena wabah covid 19, kami sadari ini ujian kita 

bersama sehingga tetap melaksanakan kegiatan tahunan ini. bahkan 

menjadi penyemangat kami untuk selalu menebar manfaat
187

 

 

Kesenangan disini adalah kesenangan psikis (jiwa), bukan kesenangan 

sebagaimana yang dipahami oleh utilitarianisme. Bagi utilitarianisme, kesenangan 

tersebut dipahami sebagai utility yaitu dalam pengertian materi. Jadi, kesenangan 

menurut utilitarianisme adalah kesenangan materi.
188

 Ungkapan Zakiyah 

menunjukkan bahwa apa yang dilakukan sebetulnya merupakan salah satu bentuk 

ibadah kepada Allah swt. ini berkaitan dengan aspek spiritual, artinya apa yang 

dilakukan oleh Zakiyah dalam bisnis RJA sebetulnya bagian yang tidak 

terpisahkan oleh kehidupan ibadah.  

 Mendapatkan kepercayaan dari para konsumen dengan menerapkan 

akuntabilitas dalam bisnisnya merupakan bonus besar bagi RJA, walaupun tidak 

dipungkiri terkadang ada kekurangan dalam menjalani amanah yaang diberikan, 

namun RJA senantiasa memberi diskon tau mengganti pesanan jika kelalaian 

dilakukan oleh karyawan RJA. 

 Proses bisnis yang dilakukan Zakiyah adalah selalu menganggap 

karyawannya sebagai saudaranya sendiri. Rasa persaudaraan ini berlangsung 

sepanjang proses usaha, mulai persiapan  hingga bagi hasil. Tidak hanya rasa 

persaudaraan yang muncul, rasa senang juga ada pada proses awal hingga akhir. 

Rasa senang ini secara alami muncul karena semata-mata kuatnya rasa 

persaudaraan. Tidak dipungkiri kadang terjadi konflik namun semua bisa 

diselesaikan dengan terbuka. Rasa senang yang diekspresikan dalam keceriaan 
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diwajah para karyawan RJA merupakan bagian lain yang selalu ada dalam proses 

bisnis RJA. Rasa ini sangat membantu para karyawan maupun penjahit untuk 

bekerja tanpa lelah dan memberikan motifasi yang tinggi. Sebagaimana yang 

diungkapkan salah seorang karyawannya: 

Satu hal yang saya sangat hargai di RJA adalah ukhuwah, RJA antang 

dibuka saat saya direkrut masuk RJA, dan diberi kepercayaan oleh owner 

bersama ukhty khadijah untuk mengelolanya. Banyak pengalaman dan 

saya merasa RJA adalah usaha kami juga.
189

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan Zakiyah: 

 

Karyawan kami adalah mereka yang selama ini membantu majunya usaha 

yang kami jalankan. Merekalah yang setiap hari melayani para customer, 

menyiapkan segalanya, mengatur dan mendistribusikan paket-paket yang 

telah diproduksi jauh-jauh hari. Mereka bukan hanya menjadi partner kerja 

kami selama ini tapi sudah kami anggap sebagai satu keluarga yang wajib 

kami hargai dan patut kami apresiasi.
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 Dapat disimpulkan bahwa bisnis RJA menghasilkan tiga hal, yaitu: rasa 

altruistik dan senang karena menyaksikan para pelanggannya mampu 

menjalankan perintah agama melalui bisnis yang dijalankan, selain rasa altruistik 

ada rasa persaudaraan. Dengan rasa persaudaraan yang kuat , rasa ikhlas begitu 

mudah muncul. Ini yang membuat para karyawan bekerja dengan ulet seakan-

akan bisnis sendiri. Dengan demikian keuntungan materi juga semakin 

berkembang.  

Semakin banyak dikeluarkan, alhamdulillah usaha semakin berkembang. 

Semakin banyak menggaji karyawan juga semakin tinggiji profit,  begitu 

juga dengan penjahit-penjahit semakin sejahtera dengan sistem yang RJA 

terapkan. Ini menjadi motivasi sendiri dan semangat di RJA untuk 

senantisa menebar manfaat.
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Suriyana (31 tahun), Pengelola RJA Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Mei 2020. 
190

Zakiyah Kartini (32 tahun), owner RJA Makassar, wawancara, Makassar, 11 Mei 2020. 
191

Zakiyah Kartini (32 tahun), owner RJA Makassar, wawancara, Makassar, 11 Mei 2020. 
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 Menurut zakiyah bisnis RJA semakin berkembang ketika banyak 

mengeluarkan zakat maupun bantuan kepada sesama, dan profit semakin 

meningkat ketika memberikan banyak bonus-bonus untuk karyawan. Bisnis yang 

omsetnya sudah mencapai angka 2 milyar perbulan mejadikan hal ini sebagai 

motifasi tersendiri agar senantisa menebar manfaat kepada semua mahluk Allah. 

 Dapat disimpulkan bahwa peranan akuntabilitas berbasis SET dalaam 

bisnis RJA sangat besar, yang pertama dari aspek spiritual yaitu merasakan 

kehadiran Allah  dalam setiap perjalanan bisnis RJA sehingga semua yang 

dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah swt. kedua, dari aspek mental yaitu 

adanya kebahagiaan dan rasa persaudaraan diantara seluruh pengelola RJA. Dan 

yang ketiga ekonomi yaitu mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan 

bertambahnya omset setiap bulannya. 

 RJA berusaha menerapkan nilai-nilai islam termasuk didalamnya SET, 

walaupun secara teori baik owner maupun karyawan RJA belum mengetahui SET. 

Apa yang dijalankan dalam bisnisnya semata hanya mengharapkan keberkahan 

dari Allah swt. dengan ini RJA senantiasa berusaha mensejahterakan 

karyawannya dan memberikan donasi-donasi untuk kegiatan dakwah serta 

bantuan untuk anak yatim dan tidak mampu, juga sangat memperhatikan etika 

dalam bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah swt. Adapun 

pertanggungjawaban kepada manusia yaitu RJA membuat laporan keuangan yang 

rapi  serta senantiasa memperhatikan amanah yang diberikan oleh pelanggan. Dan 

pertanggungjawaban RJA kepada Alam hanya sebatas menjaga kebersihan 

lingkungan dan mengurangi sampah hasil produksi. RJA belum mengeluarkan 
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dana khusus untuk kelestarian lingkungan kecuali membayar iuran pengangkutan 

sampah setiap bulan. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari pemaparan dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat ditarik 

beberapa kesimpulan berikut 

1. RJA menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan konsep bisnis 

Islam dalam mengelola bisnisnya. Mulai dari bahan baku yang 

dipastikan kehalalanya, produksi, pemasaran, transaksi dan lain-lain 

senantiasa memperhatikan aturan-aturan muamalah yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah swt. 

2. Akuntabilitas dalam Islam telah diimplementasikan dengan baik oleh 

RJA. RJA menyatakan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban apa 

yang dikelola kepada Allah swt. Akuntabilitas tidak hanya terbatas 

dalam konteks spiritual, tetapi pertanggungjawaban diformulasikan ke 

dalam sarana operasional untuk mencapai ridha Allah swt. Hal ini bisa 

dilihat dalam budaya operasional RJA seperti senantiasa mengucapkan 

bismillah diawal kegiatan, memakai hijab bagi karyawan perempuan, 

tidak merokok bagi karyawan laki-laki, shalat tepat waktu, dan lain 

sebagainya. SET juga telah diterapkan RJA, bisnis ini senantiasa 

mengeluarkan zakat dan memperhatikan etika bisnis sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada Allah swt. Akuntabilitas vertikal ini 

kemudian dijabarkan dalam bentuk akuntabilitas horizontal. Senantiasa 
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memberikan apresiasi kepada karyawannya, serta membantu anak 

yatim yang terlantar bahkan akan menabung untuk pembangunan 

sekolah tahfidz khusus anak yatim merupakan bentuk 

pertanggungjawaban secara horizontal. Namun tidak sampai disitu, 

RJA juga senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya dan 

meminimalkan sampah yang dihasilkan dari produksi produk. 

Walaupun belum secara khusus mengeluarkan dana untuk membantu 

kelestarian alam. Tapi dalam laporan pertanggungjawaban RJA belum 

membuat value added statement sebagaimana dalam laporan keuangan 

SET. 

3. Implementasi akuntabilitas dalam bisnis RJA tidak hanya memberi 

keuntungan secara materi namun juga keuntungan secara mental dan 

spiritual untuk RJA. Secara materi profit yang didapatkan RJA 

semakin meningkat, dari mental owner RJA merasakan kebahagiaan 

dan rasa persaudaraan selama mngelola bisnis ini. Demikian pula 

secara spiritual, RJA senatiasa merasakan bahwa Allah Maha Melihat 

sehingga semua yang dilakukan dengan niat mencapai ridho Allah swt. 

 

B. Implikasi dan Saran 

 

1. Hendaknya owner dan para karyawan RJA senantiasa menambah ilmu 

pengetahuan tentang ekonomi syariah khusunya dalam bidang bisnis 

sehingga semua yang dilakukan berdasarkan pengetahuan. Karena Islam 

merupakan agama yang membawa kebenaran dan universal. 
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2. Hendaknya owner maupun karyawan RJA senantiasa menjaga dan 

melestarikan nilai-nilai keislaman dalam bisnisnya, sehingga tidak 

tergerus dengan hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupan seorang 

muslim. 

3. Diharapkan pada setiap pakar ekonomi syariah, untuk senantiasa 

menyalurkan pengetahuan dan aspirasinya melalui media yang ada agar 

lebih memperkenalkan eksistensi ekonomi syariah, sekaligus menjadi 

pelaku-pelaku ekonomi. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan hidup 

demi mencapai kesejahteraan 
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Manuskrip Wawancara 

1. Apa latar belakang dirintisnya bisnis ini? 

2. Bagaimana sejarah berdirinya RJA? 

3. Apa tujuan dan visi misi RJA? 

4. Bagaimana struktur pengelolaan dalam RJA? 

5. Bagaimana konsep bisnis yang dijalankan RJA? 

6. Apa yang anda pahami tentang pertanggungjawaban? 

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban RJA kepada Allah? 

8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban RJA kepada manusia? 

9. Apa saja bentuk apresiasi yang diberikan RJA kepada karyawan? 

10. Apa yang anda dapatkan selama menjadi karyawan di RJA? 

11. Apa saja kegiatan sosial yang dilakukan oleh RJA? 

12. Apakah anda pernah belanja di RJA? 

13. Bagaimana kesan anda belanja di RJA 

14. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban RJA kepada alam? 

15. Apa yang RJA dapatkan setelah mencoba berbagi dengan karyawan maupun 

masyarakat yang membutuhkan? 
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